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ABSTRAK 

Nama  : Suryadi Suherman 

Nim   : 30400119054 

Judul  : Fenomena Perilaku Phubbing pada Generasi Z (Studi Kasus Interaksi 

Sosial Remaja di Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja 

Kabupaten Barru)  

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Fenomena Perilaku 

Phubbing pada Generasi Z (Studi Kasus Interaksi Sosial Remaja di Kelurahan 

Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten). Pokok masalah tersebut 

selanjutnya dibagi ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, 

yaitu: 1) Bagaimana bentuk perilaku Phubbing pada generasi Z? 2) Bagaimana 

pengaruh Phubbing terhadap interaksi sosial generasi Z?. 

Jenis penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif dengan pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Adapun sumber data 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 

melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Penentuan informan dengan cara Random Sampling sesuai kriteria informan yaitu 

remaja dari kalangan generasi Z.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). Fenomena perilaku Phubbing 

pada generasi Z yaitu dalam bentuk perilaku seperti mengabaikan orang di sekitar, 

sering memeriksa ponsel, kurangnya keterlibatan dalam percakapan, 

menggunakan ponsel pada saat berkumpul bersama teman, menggunakan ponsel 

pada saat berkumpul dengan keluarga dan mengabaikan etika sosial. 2). Pengaruh 

perilaku Phubbing terhadap interaksi sosial generasi Z yaitu gangguan dalam 

komunikasi, isolasi sosial, kurangnya keterampilan sosial, rendahnya perasaan 

saling terhubung dan kecanduan teknologi. 

Implikasi penelitian diharapkan perlunya meningkatkan kesadaran dan 

pendidikan mengenai dampak negatif Phubbing pada generasi Z di Kelurahan 

Mangkoso. Remaja perlu diberi pemahaman tentang pentingnya hadir secara fisik 

dan emosional dalam interaksi sosial, serta pentingnya memprioritaskan hubungan 

interpersonal yang sehat. Pentingnya menjaga keseimbangan antara teknologi dan 

interaksi sosial, dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif 

Phubbing dan melalui upaya kolaboratif antara remaja, keluarga, sekolah, dan 

masyarakat, kita dapat membantu generasi Z dalam mengembangkan 

keterampilan sosial yang kuat, membangun hubungan yang sehat, dan 

menciptakan lingkungan di mana teknologi digunakan dengan bijaksana. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hidup dimulai dengan kesederhanaan, sekarang semuanya menjadi sangat  

praktis dan setiap tugas dapat diselesaikan dengan cara yang mudah saat ini. Ini 

semua diketahui bahwa hasil kemajuan teknologi yang sangat bermanfaat bagi 

kemajuan seluruh aspek kehidupan manusia. Saat ini, dunia data tampaknya tidak 

bisa dibedakan dari inovasi. Pemanfaatan inovasi oleh warga telah membawa 

kemajuan teknologi yang semakin modern dari waktu ke waktu. Dahulu, orang-

orang sulit memberikan peluang untuk menyampaikan pesan, namun kini dengan 

hadirnya inovasi, segala sesuatunya terjadi dengan cepat dan seolah tak ada jarak. 

Pada awalnya, inovasi dilakukan untuk membuat segala aktivitas manusia menjadi 

lebih sederhana. Inovasi lahir ke dunia dari usaha manusia untuk mempermudah 

aktivitasnya, yang kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, 

inovasi telah berkembang pesat dan menjadi lebih canggih seiring berjalannya 

waktu, dampaknya diketahui bahwa perluasan kemampuan inovatif yang tidak 

dapat disangkal merusak eksistensi manusia.
1
 

Kemajuan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, karena seiring 

berjalannya waktu dan majunya ilmu pengetahuan, inovasi akan terus 

bermunculan, kemajuan teknologi juga dilakukan oleh manusia yang bertekad 

untuk membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan dapat diterapkan pada 

manusia yang saat ini merupakan kebutuhan untuk memiliki atau mendominasi 

inovasi, dengan inovasi semua aktivitas manusia yang membingungkan menjadi 

                                                           
1
 Dekinus Kogoya, Dampak Penggunaan Handphone Pada Masyarakat (Papua: Jurnal 

Acta Diurna Vol.4 2015), h. 2. 
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lebih sederhana.. Sebagai contoh adalah gadget yang pada saat ini sudah menjadi 

konsumsi masyarakat, dengan gadget jarak yang jauh menjadi dekat, mudah 

mengakses segala jaringan internet bahkan dunia pun dengan teknologi menjadi 

sangat kecil karena kita dapat berkomunikasi dengan semua orang di seluruh 

penjuru dengan menggunakan gadget.
2
 Dapat dilihat kemajuan teknologi kini 

telah memberikan dampak signifikan pada gaya hidup dan pola pikir masyarakat, 

khususnya kalangan remaja. Pada masa lalu, siswa-siswa membawa buku-buku 

pelajaran dan peralatan tulis sebagai bekal harian mereka saat bersekolah. Namun, 

kini kita melihat pergeseran paradigma, dimana para siswa tidak lagi hanya 

mengandalkan buku dan alat tulis, melainkan mereka memilih untuk membawa 

gadget sebagai barang wajib. Meskipun belum tentu semua siswa 

memanfaatkannya secara efektif sebagai alat komunikasi, yang pasti bagi remaja 

masa kini, gadget telah menjadi suatu keharusan sebagai sarana bersosialisasi 

yang tak dapat diabaikan.
3
 

 Islam mengakui bahwa gadget dan segala fitur yang terdapat pada gadget 

merupakan buah dari kecanggihan teknologi, akan tetapi Islam telah memberi 

batasan-batasan penggunaannya agar tidak di salah dalam penggunaan-nya , 

dalam rangka menciptakan kedamaian dalam kehidupan, Namun jika dia 

membawa keburukan maka hindari.
4
 Waktu merupakan nikmat tertinggi yang 

diberikan Allah kepada manusia, dan sepatutnya dimanfaatkan dengan seefektif 

                                                           
2
 Dalillah, Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Sosial  Siswa di SMA 

Darussalam Ciputat, (Jakarta : Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 1. 
3

 Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari, Teknologi Dan Kehidupan 

Masyarakat, (Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 1 No. 3 2014) h. 13 – 24 
4
 Buya Yahya, Buya Yahya Menjawab, Jilid 1, (Cirebon: Pustaka Al-Mahjah, 2018), h. 

41. 
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dan seefisien mungkin untuk melaksanakan tugas sebagai makhluk Allah di dunia 

ini. Pada pandangan agama Islam, waktu dianggap sebagai bagian kehidupan yang 

terus berlalu tanpa dapat dimajukan atau ditunda oleh siapa pun. Sayangnya, 

sebagian umat manusia, termasuk generasi muda, terkadang mengabaikan nilai 

pentingnya waktu. Fenomena ini tak lepas dari pengaruh negatif kemajuan zaman, 

khususnya peran gadget. Mereka seolah hidup tanpa mengindahkan nilai 

berlalunya waktu, selalu terpaku pada genggaman erat benda canggih tersebut. 

Padahal waktu mereka akan menjadi manfaat jika yang dilakukan kegiatan yang 

baik. Firman Allah mengenai pentingnya waktu dalam kehidupan tercantum 

dalam QS. Al-„Asr/103 : 1-3.  

وْسَانَ لفَيِْ خُسْسٍِۙ  ١وَالْعَصْسِِۙ  لحِٰتِ وَتىََاصَىْا باِلْحَقِّ  ٢انَِّ الِْْ  ەِۙ الَِّْ الَّرِيْهَ اٰمَىىُْا وَعَمِلىُا الصّٰ

بْسِ   ٣ ࣖوَتىََاصَىْا باِلصَّ

Terjemahnya:  

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya menaati kebenaran dan naseharti supaya menetapi kesabaran.”
5
 

 

 Ayat di atas menegaskan bahwa Allah bersumpah dengan waktu, 

menekankan bahwa manusia akan merugi kecuali jika mereka memanfaatkannya 

untuk berbuat kebajikan. Oleh karena itu, setiap masa memiliki potensi yang tidak 

sia-sia dan dapat menjadi bagian dari golongan yang beruntung, dalam Al-Qur'an, 

dijelaskan bahwa Islam adalah agama rahmat untuk seluruh alam, dipenuhi 

dengan toleransi, kasih sayang, dan semangat persaudaraan terhadap pemeluk 

agama lainnya. Juga  Islam  tidak  mengenal  unsur  paksaan  dalam  hal  ini 

                                                           
5
Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 7, terj. 

M . Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al- Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, 2008), h. 81. 
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mengenai  tata  cara,  tingkah  laku  setiap  hidup  dalam  segalahal  yang  

esensial.  Islam  tidak mengajarkan  untuk  tidak  berinteraksi  dengan  Non-

Muslim  selama  itu  tidak  membahayakan agama dan umat Islam. 
6
 

 Mental generasi muda Indonesia telah mengalami kerusakan yang 

disebabkan oleh pengaruh negatif gadget. Melihat dan menyaksikan kenyataan 

ini, manusia perlu mengambil langkah untuk merubahnya.
7
 Berkenaan dengan hal 

ini Allah berfirman dalam QS. Ar-Ra‟d/13 : 11. 

َ لَْ يغَُيِّسُ مَا بِ 
ِ اۗنَِّ اّللّٰ هْْۢ بيَْهِ يدََيْهِ وَمِهْ خَلْفهِٖ يحَْفظَىُْوهَٗ مِهْ امَْسِ اّللّٰ ّّٰٰ  يغَُيِّسُوْا مَا لهَٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّ ََ  ٍٍ قىَْ

ءًا فلَََ مَسَدَّ لهَٗ ۚوَمَا لهَمُْ مِّ  ٍٍ سُىْْۤ ُ بقِىَْ
الٍ باِوَْفسُِهِمْۗ وَاذَِآ ازََادَ اّللّٰ  ١١هْ دُوْوهِٖ مِهْ وَّ

 

Terjemahnya:  

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara 

bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.”
8
 

Quraish Shihab, dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa ayat tersebut 

mengindikasikan bahwa Allah Swt. tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

dari positif ke negatif atau sebaliknya, kecuali jika mereka sendiri mengubah apa 

yang ada pada diri mereka. Perubahan tersebut berkaitan dengan sikap mental dan 

pikiran individu, menekankan bahwa transformasi internal menjadi kunci 

perubahan eksternal yang diinginkan. Apabila Allah menghendaki keburukan 

                                                           
6
 Muhammad Nasib Ar-Rifa‟i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,Jilid II, (Jakarta: Gema 

Insani, 1999), h. 906.  
7
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 565. 

8
 Susi Adiawaty, Tantangan Perusahaan Mengelola Perbedaan Generasi Karyawan, 

(Jurnal: Manajemen Bisnis, Vol. 22 No. 3, 2019) h. 2. 
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terhadap suatu kaum, tetapi ingat bahwa Dia tidak menghendaki kecuali jika 

manusia mengubah sikapnya terlebih dahulu.
9
 

Generasi adalah suatu konstruksi sosial yang mencakup sekelompok orang 

dengan kesamaan umur dan pengalaman historis. Individu yang termasuk dalam 

satu generasi memiliki kesamaan tahun kelahiran dalam rentang waktu 20 tahun 

dan berbagi dimensi sosial serta dimensi sejarah yang serupa. Perbedaan generasi 

selalu menjadi perbincangan yang hangat dalam sejarah kehidupan umat manusia 

karena setiap era membawa watak generasi tersendiri dengan karakteristik 

tersendiri pula, adanya perbedaan karakteristik ini tak jarang menjadi gap antar 

generasi yang satu dengan generasi yang lainnya, hal ini berpotensi menjadi 

masalah dalam banyak aspek seperti di  lingkungan sosial, tempat kerja hingga 

pendidikan. Pemahaman mengenai perbedaan antargenerasi terus berkembang 

seiring berjalannya waktu. Terdapat beberapa perbedaan yang dianggap signifikan 

antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Sebagai contoh, generasi X 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi Y, begitu pula generasi Y 

yang memiliki perbedaan karakter dengan generasi Z. Perbedaan-perbedaan ini 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan 

perkembangan teknologi yang ada di setiap generasi.
10

 

Fenomena penggunaan gadget seakan-akan memiliki dunianya sendiri, 

hidup di zaman era digital tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kehidupan telah 

bergantung dengan gadget, hal ini terus terjadi sebab mudah melakukan segala hal 

dengan cepat dan praktis tanpa perlu merepotkan banyak orang. Gadget 

                                                           
9
  Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 565 

10
 Susi Adiawaty, Tantangan Perusahaan Mengelola Perbedaan Generasi Karyawan, 

(Jurnal: Manajemen Bisnis, Vol 22 No 3, 2019) h 2 
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memberikan dampak positif bagi remaja, salah satunya adalah kemudahan akses 

terhadap informasi di mana pun dan kapan pun, sehingga dapat meningkatkan 

wawasan dan pengetahuan mereka secara luas. Selain itu, gadget juga 

memungkinkan perluasan jaringan pertemanan dan mempermudah proses 

komunikasi. Pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu 

hal yang aneh lagi di era modern ini, mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut 

usia pasti sudah memiliki gadget, banyak hal yang diuntungkan dengan adanya 

revolusi besar ini dalam kehidupan, namun tak jarang efek negatif juga seringkali 

timbul dengan adanya gadget. Gadget membawa dampak negatif bagi para 

remaja, termasuk penyalahgunaan yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara 

optimal untuk memudahkan mereka dalam memperoleh informasi untuk 

pendidikan. Selain itu, banyak orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang 

mengalami kecanduan bermain game menggunakan gadget.
11

 

Secara bahasa, Phubbing berasal dari dua kata yaitu Phone yang berarti 

telepon dan Snubbing yang berarti menghina atau mengabaikan. Hal ini dapat 

diartikan sebagai sikap menyakiti lawan bicara dengan menggunakan smartphone 

yang berlebihan, awal mulanya istilah Phubbing di perkenalkan oleh McCann dan 

Macquarie pada Tahun 2012. Mereka mulai mengkampanyekan istilah tersebut 

untuk membantu memecahkan masalah sosial dan mewakili masalah 

penyalahgunaan Smartphone yang terus berkembang dalam skala global. Secara 

dasar, Phubbing dapat diartikan sebagai perilaku mengabaikan orang lain dalam 

interaksi sosial, di mana seseorang tidak fokus pada mitra bicaranya tetapi pada 

                                                           
11

 Hidayatul Husna, Fenomena Gadget di Era Milenial, (Yogyakarta: 16 Desember, 2019), 

https://www.bengkuluinteraktif.com/fenomena-gadget-di-era-milenial, (di akses 3 November 

2022). 

https://www.bengkuluinteraktif.com/fenomena-gadget-di-era-milenial


7 
 

 
 

smartphone yang dimilikinya. Situasi ini dapat menyebabkan perasaan sakit hati, 

terutama ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain yang justru lebih 

memperhatikan smartphone-nya, tidak melihat, dan terkesan tidak mendengarkan 

apa yang sedang dibicarakan.
12

 

Perilaku Phubbing secara tak langsung mencerminkan bahwa sebagian 

besar generasi muda bangsa telah memiliki pemahaman yang cukup tentang 

teknologi, dan setidaknya itu merupakan kabar baik dalam konteks fenomena ini. 

Untuk menghadapi tantangan global di masa depan, pengetahuan tentang 

teknologi menjadi sangat krusial, mengingat bahwa kehadiran teknologi telah 

mempermudah banyak aspek kehidupan. Namun, perhatian khusus perlu 

diberikan ketika fenomena ini menyebabkan kurangnya kepedulian sosial di 

antara remaja terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi karena intensitas 

komunikasi verbal dengan orang-orang terdekat menjadi sangat terbatas, sehingga 

keakraban yang seharusnya terjalin dalam dunia nyata tidak terbentuk dengan 

kuat. Jika sudah begitu, perpecahan sesama kemungkinan terbesar dapat terjadi. 

Fenomena perilaku Phubbing tentu tidak akan terjadi apabila para remaja tidak 

terkontaminasi gadget-gadget canggih, karena semakin canggih gadget yang 

dimiliki, maka godaan untuk memainkan berbagai fasilitasnya semakin besar pula 

dalam membuat ketergantungan. Apalagi sekarang ini kehadiran jejaring sosial 

                                                           
12

Edi Elisa, Perilakun Phubbing, (Bali: 2 Maret 2023), 

https://educhannel.id/blog/artikel/perilaku-phubbing.html (di akses pada 1 Juni 2023) 

https://educhannel.id/blog/artikel/perilaku-phubbing.html
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yang bisa dengan mudah diakses di perangkat gadget menjadi salah satu faktor 

bagi kebanyakan orang sehingga betah memainkan gadget-nya.
13

 

Generasi Z, sebagai generasi yang tumbuh dalam era kemajuan teknologi, 

telah berinteraksi dengan teknologi sejak lahir. Pengasuhan mereka banyak 

dipengaruhi oleh teknologi dan internet, yang kini menjadi elemen krusial dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. Bagi generasi Z, teknologi dan internet bukan 

sekadar inovasi, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka 

yang dianggap sebagai suatu keharusan. Generasi Z merupakan generasi yang 

lahir antara tahun 1997 hingga 2010, juga merupakan generasi pertama yang sejak 

dini sudah terpapar oleh teknologi berupa komputer atau media elektronik lainnya 

seperti telepon seluler, jaringan internet, bahkan aplikasi media sosial. Generasi Z 

dibesarkan dengan web sosial, mereka berpusat pada digital dan teknologi adalah 

identitas mereka, lahir dan dibesarkan seiring dengan kemajuan-kemajuan dalam 

dunia digital ini membuat Gen Z berbeda dengan generasi sebelumnya, perbedaan 

yang sangat mencolok dari generasi Z dengan generasi lainnya yakni penggunaan 

telepon seluler atau gadget.
14

 

Generasi Z merupakan generasi yang mengaplikasikan semua kegiatan 

dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan gadget, browsing dengan 

komputer, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang 

dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya, sejak kecil sudah 

mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung 

                                                           
13

M. Arif Suhada, Generasi Menunduk, (Jakarta: 2 Juli, 2016), 

https://analisadaily.com/berita/arsip/2016/1/3/202046/generasi-menunduk/, (di akses pada 7 

November 2022). 
14

 “Generasi Z”, Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas, (di akses 16 April 

2023).  
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berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Kemajuan teknologi dan  pesatnya   

arus   informasi   melalui   internet   telah mempengaruhi   kehidupan   generasi   

Z, mereka   terbiasa   berkomunikasi dengan menggunakan gadget yang mereka 

miliki, melihat informasi tentang berbagai hal dari dunia luar melalui internet, 

bermain game dan bahkan berbelanja melalui satu benda yang ada didalam 

genggaman mereka yaitu smartphone (gadget),
15

 Hampir semua generasi Z 

memiliki smartphone ini baik yang kaya ataupun termasuk yang termasuk 

kategori miskin, yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan, bisa dikatakan 

semua generasi Z terpapar penggunaan smartphone setiap harinya, tingkat 

ketergantungan generasi Z terhadap smartphone lebih tinggi dibandingkan 

terhadap televisi, mereka akan lebih kesal bila tidak dapat mengakses internet 

dibandingkan kehilangan uang jajan.
16

 

Fenomena perilaku Phubbing di Kelurahan Makangkoso dalam 

pengamatan peneliti ada sebagian remaja yang ketika berkumpul dengan teman-

teman atau keluarganya lebih cenderung menggunakan gadget daripada 

berinteraksi dengan oranga lain, juga dalam penggunaan gadget melebihi batasnya 

contoh bermain game dari malam sampai pagi sehingga menyebabkan kantuk dan 

tidak melaksanakan sholat subuh atau melupakan kewajibannya dalam keluarga, 

sekolah dan beribadah. Ada remaja yang penggunaan gadget bersifat positif 

seperti untuk belajar bersama dengan teman-teman sekolah lewat aplikasi zoom 

atau browsing untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pendidikan. 

                                                           
15

 Istika Ahdiyanti, Ida Waluyati, Perilaku Keberagaman Dan Fenomena Medi  Sosial 

Tik-tok Pada Generasi Z, (Jurnal: Sosioreligius Volume VI Nomor 2 Desember 2021), h. 80. 
16

 Hidayatul Husna, Fenomena Gadget di Era Milenial, (Yogyakarta: 16 Desember, 

2019), https://www.bengkuluinteraktif.com/fenomena-gadget-di-era-milenial, (di akses 3 

November 2022). 

https://www.bengkuluinteraktif.com/fenomena-gadget-di-era-milenial
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Dampak negatif yang muncul pada remaja yang masih dalam proses belajar 

karena penggunaan gadget yang berlebihan yaitu menjadi malas belajar, sulit 

membagi waktu karena terlalu fokus dengan gadget yang dimilikinya. Jika remaja 

sudah terlalu sering menggunakan gadget atau kecanduan gadget, maka akan 

sangat sulit bagi remaja tersebut untuk melepaskan kecanduannya tersebut. 

Akibatnya remaja dijaman sekarang lebih asik dengan gadgetnya dibandingkan 

dengan orang tuanya atau temannya. 

Sesuai latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan 

melihat lebih jauh tentang fenomena perilaku Phubbing pada generasi Z di 

Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada interaksi sosial generasi Z di Kelurahan 

Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. 

2. Diskripsi fokus penelitian 

Penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi mengenai 

penelitian ini, maka diperlukan beberapa penjelasan berkaitan dengan judul 

penelitian ini, yakni: 

a. Fenomena  

 Fenomena yang di maksud dalam penelitian ini yaitu merujuk pada yang 

gejala tampak dari perilaku Phubbing pada kalangan remaja generasi Z yang ada 

di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Ada 

remaja yang di setiap aktivitsnya tidak terlepas dengan gadget, seperti 
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penggunaan gadget di saat berkumpul dengan teman-teman atau keluarga, mereka 

cenderung lebih menyukai bermain dengan gadget daripada berinteraksi dengan 

orang-orang disekitar-nya. 

b. Interaksi sosial 

 Interaksi sosial yang di maksud dalam penelitian ini yaitu merujuk pada 

komunikasi antara remaja pengguna gadget dengan orang-orang di sekitarnya, 

ataupun komunikasi dengan sesama pengguna gadget yang terjadi pada remaja 

generasi Z yang ada di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, 

Kabupaten Barru. 

c. Perilaku Phubbing 

Perilaku Phubbing yang di maksud dalam penelitian ini yaitu merujuk 

pada remaja pengguna gadget yang ada di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan 

Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dimana mereka memiliki kebiasaan 

menggunakan gadget pada setiap aktivitas-nya. 

 

 

 

 

d. Generasi Z  

Generasi Z menurut Codrington adalah kelompok yang lahir antara tahun 

1997 dan 2010.
17

 Mereka juga merupakan generasi pertama yang dari usia muda 

telah akrab dengan teknologi seperti komputer, ponsel pintar, internet, dan 

                                                           
17

 “Gnrasi Z”, Wikipa bahasa Indonsia nsiklopa bbas, https://idwikipaorg/wiki/Gnrasi_Z 

(di akss 16 April 2023) 
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berbagai aplikasi media sosial. Generasi Z yang di maksud dalam penelitian ini 

yaitu merujuk pada remaja yang peneliti kategorikan dengan umur antara 13 

sampai 20 tahun yang berada di kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, 

Kabupaten Barru. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis 

memfokuskan penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk fenomena perilaku Phubbing pada generasi Z di 

Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru ? 

2. Bagaimana pengaruh fenomena perilaku Phubbing terhadap interaksi 

sosial pada  generasi Z di Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja 

Kabupaten Barru ? 

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian dari Mahni, dengan judul: Dampak Gadget Terhadap Perilaku 

Sosial (Studi Kasus Kurangnya Interaksi Sosial Pada Masyarakat Kekalik 

Jaya, Kecamatan, Sekarbela Kota Mataram). Universitas Islam Negeri 

Mataram, hasil penelitian ini menemukan bahwa salah satu dampak negatif 

dari penggunaan gadget pada masyarakat Kelurahan Kekalik Jaya adalah 

ketergantungan yang berlebihan dengan menggunakan gadget yang berlebihan 

berdampak negatif. Temuan ini sejalan dengan pendapat yang dilakukan oleh 

Paula pile seorang ahli terapi dari Greensboro Carolina Utara bersama timnya 

menganalisasi pada ketergantung gadget. Para ahli terapi mengkhawatirkan 

ketergantung seseorang pada smarphone dan juga fitur yang ada didalamnya 
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karena dapat menyebabkan seseorang mengalami disfungsi sosial.
18

 Pada 

konteks penggunaan gadget, dampak kurangnya interaksi sosial dapat diamati 

pada anak-anak. Mereka yang jarang menggunakan gadget cenderung 

mengalami perkembangan interaksi sosial yang memadai, sementara anak-

anak yang sering menggunakan gadget dapat mengalami kurangnya 

perkembangan dalam hal interaksi sosial. Penggunaan gadget seringkali 

menyebabkan kurangnya keterlibatan dalam interaksi sosial dengan teman 

sebaya atau orang-orang di sekitarnya, yang pada gilirannya dapat 

menimbulkan dampak negatif dalam pemahaman dan pengalaman interaksi 

sosial anak-anak tersebut.
19

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mahni adalah sama-sama menggunakan gadget sebagai objek 

penelitiannya. Sedangkan perbedaan penelitian ini  dengan  penelitian  dari  

Mahni  menggunakan teori Struktural atau Kognitif Sosial sedangkan 

penelitian ini menggunakan teori Simulakra dari Jean Baudrillard.  

2. Penelitian dari Siti Akbari, dengan judul: Dampak Gadget Terhadap Interaksi 

Sosial Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat 

Islam Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry). Adapun hasil dari 

penelitian ini yaitu adanya dampak positif penggunaan gadget meliputi: 

memudahkan mahasiswa menjalin komunikasi dengan orang yang jarak jauh, 

dan memudahkan mahasiswa memperoleh informasi secara cepat. Adapun 

dampak negatif penggunaan gadget meliputi: mahasiswa mengalami disfungsi 

                                                           
18

Dr. Elvinaro Ardianto, Komunikasi Serta Implikasi di Masyarakat, (Jakarta: Media 

Bangsa, 2013), h. 453. 
19

Mahni, Dampak Gadget Terhadap Perilaku Sosial. (Mataram : Skripsi Universitas 

Islam Negeri Mataram 2020), h.55-56  
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sosial, intensitas interaksi langsung dengan mahasiswa lain berkurang, 

mahasiswa kurang peka terhadap lingkungan sekitar, kualitas interaksi 

langsung sangat rendah, mahasiswa jarang melakukan komunikasi langsung 

(tatap muka) dan mahasiswa menjadi konsumtif.
20

 Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Akbari adalah sama-sama 

menggunakan gadget sebagai objek penelitiannya. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Akbari yaitu subjek 

penelitiannya dari kalangan mahasiswa sedangkan penelitian ini menjadikan 

kalangan remaja sebagai subjek penelitian. 

3. Penelitian dari Sirajul Fuad Zis, Nursyirwan Effendi, dan Elva Ronaning 

Roem, dengan judul: Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan 

Generasi Z di Era Digital. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas 

bersama teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa 

kesimpulan. Perilaku milenial dan generasi Z yang semula interaktif sebelum 

menggunakan gawai, setelah menggunakan gawai proses komunikasinya 

menjadi pasif, tidak terjadi komunikasi efektif. Berbekal pengalaman milenial 

dan gen Z, era digital mengurangi komunikasi tatap muka.
21

 Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sirajul Fuad Zis, 

Nursyirwan Effen di, dan Elva Ronaning Roem adalah sama-sama 

menggunakan gadget sebagai subjek penelitiannya tentang komunikasi 

milenial dan gen Z menggunakan gadget dalam berkomunikasi. Sedangkan 

                                                           
20

 Siti Akbari, Dampak Gadget Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa, (Banda Aceh : 

Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Ranyri Banda Aceh 2019), h. 60 
21

Sirajul Fuad Zis, Nursyirwan Effendi, Elva Ronaning Roem, Perubahan Perilaku 

Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital, (Padang : Jurnal Satwika, vol 5, 

2021) h. 87  
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perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sirajul Fuad 

Zis, Nursyirwan Effendi, dan Elva Ronaning Roem adalah pada penelitian 

tersebut menggunakan  pendekatan  fenomenologi  Alfred  Schutz  dengan  

paradigma konstruktivisme. Sedangkan penelitian ini menggunakan 

pendekatan sosiologis yang pembahasannya pada suatu objek yang 

dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan penelitian ini. 

4. Penelitian dari Yanti Rosdiana dan WahidyantiRahayu Hastutiningtyas, pada 

Jurnal Kesehatan Mesencephalon, dengan judul: Hubungan Perilaku Phubbing 

Dengan Interaksi Sosial Pada Generasi Z Mahasiswa Keperawatan Universitas 

Tribhuwana Tunggadewi Malang. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan 

gadget atau smartphone pada waktu yang lama membuat seseorang 

melakukan tindakan Phubbing yang merupakan tindakan benar menurut 

mahasiswa dan sesuatu yang wajar dilakukan. Hasil informasi yang didapat 

melalui smartphone harus didahulukan karena tugas dan aktivitas yang 

penting tidak dilakukan serta selalu mengabaikan orang lain yang ada 

disekitarnya. Praktik Phubbing dalam interaksi sosial dapat menimbulkan 

perasaan tidak dihargai, mengganggu jalannya komunikasi, dan seringkali 

memunculkan perasaan negatif. Dampak-dampak ini dapat merusak hubungan 

pertemanan, mengingat pentingnya pencegahan dan penyelesaian terhadap 

pengaruh negatif smartphone pada era ini. Meskipun smartphone atau gadget 

memiliki kemampuan untuk menghubungkan individu ke seluruh dunia 

melalui berbagai platform seperti email, pesan, jejaring sosial, dan situs, 

namun keberadaannya juga bisa menjadi pemicu terputusnya hubungan 
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dengan orang-orang di sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mahasiswa sering kali terjebak dalam interaksi sosial yang buruk, di mana 

mereka saling mengacuhkan satu sama lain karena terlalu asyik dengan gadget 

atau smartphone masing-masing. Rata-rata, mereka sibuk dengan berbagai 

fitur aplikasi seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp.
22

 Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti Rosdiana dan 

WahidyantiRahayu Hastutiningtyas adalah sama-sama menggunakan gadget 

sebagai subjek penelitiannya tentang Hubungan Perilaku Phubbing dengan 

Interaksi Sosial Pada Generasi Z menggunakan gadget dalam berkomunikasi. 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yanti Rosdiana dan Wahidyanti Rahayu Hastutiningtyas  pada penelitian 

tersebut menggunakan observasi analitik dengan pendekatan Cross Sectional 

untuk melihat hubungan perilaku Phubbing dengan interaksi sosial pada 

generasi Z mahasiswa keperawatan Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

Malang, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk 

mengkaji interaksi sosial pada generasi Z yang ada di Kelurahan Mangkoso. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian senantiasa terdapat tujuan yang ingin 

dicapai. Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui bentuk fenomena perilaku Phubbing pada genenerasi Z. 

                                                           
22

Yanti Rosdiana, WahidyantiRahayu Hastutiningtyas, Hubungan Perilaku Phubbing 

Dengan Interaksi Sosial Pada Generasi Z Mahasiswa Keperawatan Universitas Tribhuwana 

Tunggadewi Malang, (Malang : Jurnal Kesehatan Mesencephalon, Vol.6 No. 1, April 2020), h. 46  
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b. Mengetahui pengaruh fenomena perilaku Phubbing terhadap interaksi 

sosial pada generasi Z. 

2.  Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah 

referensi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang 

fenomena perilaku Phubbing pada generasi Z. 

b. Secara praktis 

1) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. 

2) Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulisan 

dalam karya ilmiah, penulisan ini merupakan saranan untuk 

memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang diterima 

dalam perkuliahan.  

3) Memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak terkait 

fenomena perilaku Phubbing pada generasi Z di Kelurahan 

Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. 

BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Fenomena 

Fenomena berasal dari bahasa Yunani; phainomenon, apa yang terlihat, 

fenomena juga bisa berarti: suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian dan hal-hal 

yang dapat dirasakan dengan pancaindra bahkan hal-hal yang mistik. Kata turunan 

adjektif, fenomenal, berarti sesuatu yang luar biasa. Fenomena dapat diamati di 

berbagai tempat oleh manusia, sebuah kejadian dianggap sebagai fenomena, 
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begitu pula dengan suatu benda karena dapat terlihat. Keberadaan suatu benda 

tidak hanya sekadar suatu objek yang terlihat, melainkan juga menciptakan 

kondisi atau perasaan tertentu yang timbul karena adanya benda tersebut. 

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati 

dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.
23

  

Fenomena, dalam Kamus Sosiologi dan Kependudukan, didefinisikan 

sebagai unsur dasar variabel yang dianggap stabil dari sudut pandang sosiologi. 

Studi tentang fenomena dikenal sebagai fenomenologi, yang menurut Haryono 

Suyono dalam Aria Gautama, merupakan pendekatan ilmiah yang fokus pada 

penyelidikan sebab-sebab timbulnya gejala atau kejadian tanpa mencoba 

memberikan penjelasan mendalam terkait dengan fenomena tersebut
24

 Salah 

seorang filosof Immanuel Kant yang mengatakan bahwa, “fenomena adalah 

sesuatu yang muncul atau tampak dengan sendirinya hasil dari sintesis antara 

pengindraan dan bentuk konsep dari sebuah objek, sebagaimana tampak dalam 

dirinya.”
25

  

Menurut Kant, manusia hanya mengenal fenomena-fenomena yang tampak 

(terlihat) dalam kesadaran yang dapat bukan fenomena. Kata fenomena digunakan 

untuk menunjukkan sebuah penampakan didalam kesadaran, sedangkan nomena 

adalah realitas yang berada di luar kesadaran, pendapat Imanuel Kant sejalan 
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dengan Moustakas yang menekankan fenomena dalam taraf kesadaran, yang 

mengatakan bahwa, fenomena adalah segala sesuatu, apa saja yang muncul dalam 

kesadaran manusia.
26

 Auguste Comte, di sisi lain, memiliki pandangan yang lebih 

spesifik tentang fenomena. Menurutnya, fenomena adalah kejadian nyata atau 

keadaan yang harus diakui dan dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan.
27

  

Fenomena yang dijelaskan oleh Aguste Comte cenderung berbeda dengan 

Imanuel Kant dan Moustakas, namun memiliki kesamaan pada penekanan sesuatu 

yang nampak. Pendapat lain oleh seorang filosof Martin Heidegger yang 

mengatakan bahwa, Istilah fenomena dibentuk dari kata phaino yang berarti 

membawa pada cahaya, menempatkan pada terang benderang, menunjukan 

eksistensinya sendiri dalam dirinya, totalitas dari apa yang tampak dibalik kata 

pada cahaya,
28

 Pada pendekatannya, Martin Heidegger menekankan lebih pada 

fenomena cahaya daripada fenomena lainnya, menganggapnya memiliki 

signifikansi yang mendalam. Secara sederhana, cahaya diartikan sebagai sesuatu 

yang menyilaukan, dapat dilihat oleh manusia, dan hadir secara inheren dalam 

kehidupan manusia. Pada konteks ini, cahaya dapat diinterpretasikan sebagai 

suatu peristiwa atau kejadian yang secara alami terjadi.
29
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 Fenomena dalam sosiologi adalah peristiwa atau gejala sosial yang dapat 

diamati, dianalisis, dan dijelaskan oleh para sosiolog, berikut adalah beberapa ciri-

ciri umum dari fenomena dalam sosiologi: 

1. Sosialitas: Fenomena sosiologis yang berkaitan dengan aspek sosial 

kehidupan manusia. Mereka melibatkan hubungan antara individu, 

kelompok, atau masyarakat dalam berbagai bentuk. 

2. Berulang: Fenomena sosial dapat terjadi secara berulang dalam 

masyarakat. Mereka bukan hanya merupakan peristiwa acak, akan tetapi 

memiliki pola yang dapat diidentifikasi dan dianalisis dari waktu ke 

waktu. 

3. Pengaruh pada Individu dan Masyarakat: Fenomena sosial mempengaruhi 

perilaku, sikap, juga interaksi individu dalam masyarakat. Mereka juga 

mempunyai dampak yang lebih luas pada tatanan sosial dan budaya. 

4. Mendalam dan Kompleks: Fenomena sosial seringkali kompleks dan 

melibatkan banyak hal yang saling terkait, maka untukmemahami mereka 

dengan baik diperlukan analisis mendalam yang melibatkan perspektif 

multi-dimensi. 

5. Objektifitas dan Subyektivitas: Fenomena sosial bisa dipahami secara 

objektif menggunakan metode ilmiah, tetapi juga dapat memiliki dimensi 

subyektif tergantung pada interpretasi dan pengalaman individu. 

6. Dapat Diobservasi atau Diukur: Fenomena sosial harus dapat diamati atau 

diukur untuk dapat dijadikan objek penelitian dan analisis sosiologis. Ini 
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berarti mereka harus bisa diidentifikasi dan diukur dengan metode 

empiris.
30

 

Berdasarkan pemahaman-pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa 

fenomena adalah suatu peristiwa tidak lazim yang terjadi dalam masyarakat, yang 

dapat dilihat, dirasakan, dan diamati oleh manusia, kondisi ini menarik untuk 

dijadikan objek kajian atau penelitian secara ilmiah. Fenomena menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan 

panca indra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, seperti fenomena 

alam dan gejala. 
31

 

1. Fenomena Sosial 

Fenomena sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan 

diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena sosial juga disebut sebagai gejala 

sosial. Seperti yang telah disebutkan di alinea awal, bahwa fenomena atau gejala 

sosial dipengaruhi oleh bentuk-bentuk perubahan sosial, bentuk-bentuk tersebut 

tidak bisa dihilangkan, namun harus bisa diantisipasi. Adapun penyebab dari 

fenomena sosial adalah sebagai berikut: 

a. Faktor kultural: faktor ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang 

dalam lingkungan ataupun komunitas masyarakat. 

b. Faktor struktural: faktor ini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi 

struktur yang tersusun oleh suatu pola tertentu. 

2. Macam-Macam Fenomena Sosial 
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Fenomena sosial pun juga terdiri atas beberapa macam, yaitu: 

a. Ekonomi: fenomena sosial ekonomi biasanya terjadi dalam bentuk 

masalah kemiskinan, kependudukan, pengangguran, penghasilan, dan lain 

sebagainya. 

b. Budaya: pertentangan antara dua budaya lokal yang berbeda, atau 

pertentangan budaya lokal dan internasional adalah bentuk dari fenomena 

sosial ini. 

c. Lingkungan alam: fenomena sosial dalam lingkup lingkungan sosial bisa 

berupa penyakit ataupun bencana alam. 

d. Psikologis: gangguan jiwa merupakan salah satu bentuk dari jenis 

fenomena sosial ini.32 

 

 

 

B. Perilaku Phubbing 

1. Pengertian Perilaku Phubbing 

Perilaku Phubbing menurut Karadag adalah perilaku sesorang yang 

melihat gadget ketika bicara dengan orang lain dan berurusan dengan telepon 

genggam sehingga mengabaikan komunikasi interpersonal.
33

Phubbing 
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merupakan suatu konsep yang membuat seseorang tidak menghormati orang lain, 

tidak membina maupun mengembangkan suatu hubungan, tidak berkomunikasi 

dengan orang lain karena lebih mementingkan telepon genggam dan lingkungan 

virtual-nya dari pada orang-orang di kehidupan nyata. Istilah perilaku Phubbing 

mungkin terdengar cukup asing bagi beberapa orang, namun sebenarnya 

perilikunya sangat umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Phubbing 

merujuk pada perilaku seseorang yang terlalu asyik dengan gadget nya saat 

berinteraksi dengan orang lain atau dalam suatu pertemuan. Dampaknya, pelaku 

tersebut mengabaikan kehadiran orang lain di depannya atau di sekitarnya, 

sehingga perilaku ini dapat dikategorikan sebagai tindakan anti-sosial.
34

 

Istilah Phubbing tercipta dari kata phone artinya telepon dan snubbing 

yang berarti menghina atau mengabaikan, banyak orang mengabaikan teman dan 

keluarga yang berada tepat di depannya karena malah lebih asyik dengan 

ponselnya, perilaku Phubbing ini dianggap kasar, menyinggung, tidak sopan, dan 

merusak kepercayaan orang lain. Perilaku Phubbing di sebabkan oleh beberapa 

faktor, seperti kecanduan gadget, media sosial, kurangnya kontrol diri, dan 

perasaan takut ketinggalan. Kebiasaan ini muncul seiring dengan kemajuan 

teknologi yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses informasi dan 

hiburan hanya melalui ponsel. Praktik Phubbing dapat merusak hubungan dan 

relasi dalam berbagai konteks, seperti hubungan romantis, pertemanan, keluarga, 

atau di lingkungan kerja. Hal ini terjadi karena perilaku Phubbing dapat 
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mengganggu percakapan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan 

kesalahpahaman antara individu-individu yang terlibat. 
35

 

Fenomena perilaku Phubbing ini telah menggambarkan bila generasi muda 

zaman sekarang atau belakangan ini disebut Anak Kids Jaman Now ini melek 

akan teknologi, sekarang yang menjadi suatu masalah adalah pada saat fenomena 

tersebut menimbulkan efek ke-tidakpedulian buruk pada sosial bagi para ramaja 

dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan 

intensitas komunikasi verbal dengan orang-orang terdekat, yang mengakibatkan 

keakraban yang telah terjalin dengan baik di dunia nyata menjadi tidak terikat 

dengan kuat. Setiap kali berinteraksi dengan orang lain, siapa pun akan memiliki 

kebiasaan saling bertegur-sapa untuk membangun hubungan yang baik, bahkan 

dengan orang yang belum dikenal, terutama jika mereka tidak ingin merasa 

kesepian di suatu tempat. Keadaan tersebut telah menjadi berbeda pada saat 

smartphone yang bisa memberikan kesibukannya tersendiri yang bisa membuat 

orang yang satu dan dengan yang lainnya bisa bersifat acuh tak acuh untuk tidak 

mengatakan orang sombong meskipun berdekatan antara satu sama lain. Hal 

inilah yang kemudian menimbulkan berbagai gangguan kepribadian seperti sikap 

menyendiri, anti sosial cenderung tidak peka dengan kebutuhan orang sekitar, 

individualistis dan lain-lain.  
36

 

Fenomen perilaku Phubbing yaitu fenomena di mana orang-oramg 

ketergantungan deng an gadget secara terus menerus, kapanpun, dan dimanapun, 
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hal seperti yang menimbulkan perubahan kebiasaan manusia tanpa disadari 

bergeser dengan sendirinya, memilih cuek hingga tidak peduli dengan sekitaran 

fokus pada gadget yang sudah dibawanya, sehingga menyebabkan sosialisasi 

kepada sesama semakin berkurang, kemudian tercipta zona nyaman disaat 

menggunakan gadget yang pada akhirnya segala urusan dan jadwal menjadi 

berantakan. Dampak negatifnya menciptakan zona nyaman yang menghambat 

pencapaian tujuan hidup, sementara waktu terbuang dalam kegiatan yang kurang 

bermanfaat. Generasi yang seharusnya menjadi istimewa di masa depan dengan 

adanya fasilitas teknologi yang canggih, justru terjebak dalam perilaku menunduk. 

Seharusnya, teknologi yang canggih ini menjadi sumber energi positif bagi 

banyak orang di luar sana, memungkinkan terciptanya inovasi tanpa batas di era 

digital. Jika tidak dimanfaatkan secara optimal, hal ini dapat menambah daftar 

masalah baru dan meningkatkan dampak negatif yang sangat fatal.
37

 Phubbing 

sebagai suatu fenomena yang menggambarkan perubahan perilaku menggunakan 

smarthphone berlebihan pun memunculkan sebuah gejala negatif yang mengarah 

pada perubahan perilaku mengabaikan saat mereka berinteraksi dengan 

lingkungannya. Pada konsep interaksi sosial, istilah Phubber di definisikan 

sebagai orang yang mulai Phubbing kepada teman atau keluarganya dan Phubbee 

di definisikan sebagai orang yang merupakan penerima perilaku Phubbing. Jadi 

istilah Phubbing ini merupakan sebuah perubahan perilaku saat orang berinteraksi 

dengan lingkungannya dan mengabaikan orang lain sementara mereka berada di 

hadapan orang lain, dan mereka cenderung tertutup dari interaksi sosial. 
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Komunikasi non verbal pun terjadi sebagai salah satu karakteristik Phubbing yaitu 

sering msebagai mengalihkan muka saat berbicara, mengalihkan kontak mata 

yang ditafsirkan sebagai pemberian istilah silent treatment.
38

 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat 

cepat. Berbagai perangkat canggih melimpah di sekeliling kita dan meramaikan 

kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah gadget yang dilengkapi dengan 

segudang fitur. Jenis gadget yang kini tersedia tidak sedikit yang memiliki fungsi 

serupa dengan komputer. Melalui gadget, masyarakat tidak hanya dapat mengirim 

dan menerima teks serta suara, tetapi juga gambar dan video secara instan. Selain 

itu, pengguna dengan mudah dapat menjelajahi dunia virtual untuk mendapatkan 

berbagai data dan informasi tanpa batas. 

Kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh bagi remaja yang selalu 

ingin tahu hal-hal yang yang baru dan unik. Kondisi usia mereka merupakan usia 

paling rawan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, sering kali orang 

mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa 

dewasa atau masa usia belasan tahun, atau sesorang yang menunjukan tingkah 

laku tertentu seperti susah diatur, emosional, dan sebagainya.
39

Teknologi 

komunikasi merupakan sebuah alat untuk mempermudah masyarakat dalam 

mengakses informasi,
40

 gadget sebagai perangkat alat elektronik kecil yang 

memiliki banyak fungsi bagi penggunanya walaupun mungkin sehingga dinilai 
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2 
40

Rusman, dkk. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Jakarta: 

Grafindo Persada, 2012), h.90 



27 
 

 
 

memudahkan.
41

 Gadget menyediakan berbagai aplikasi hiburan dan permainan, 

dan remaja menjadi kelompok yang semakin aktif menggunakan gadget, dengan 

harga gadget yang semakin terjangkau dan banyaknya pilihan, semakin meningkat 

jumlah anak dan remaja yang menggunakan gadget. Bagi sebagian remaja, gadget 

bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penunjang 

eksistensi untuk terlihat modis dan trendi.
42

 

Generasi Z yang sebagian besar termasuk dalam umur remaja yang 

berperilaku Phubbing karena mereka memiliki kebiasaan menatap layar 

smartphone secara terus-menerus, entah untuk eksis di sosial media ataupun 

sedang bermain game di gadget-nya. Perilaku Phubbing ini sangat mudah kita 

jumpai dimanapun, mereka selalu menggenggam gawai mereka dan asyik 

berselancar di dunia maya untuk menggali sebuah informasi-informasi yang 

mereka inginkan. Tak heran, hal ini membuat mereka kurang peduli terhadap 

lingkungan sekitarnya. Dampaknya bisa mencakup aspek fisik, seperti penurunan 

fungsi penglihatan mata, dan dampak psikologis seperti terkena penyakit 

Nomophobia (No Mobile Phone Phobia). Nomophobia adalah sindrom yang 

menyebabkan ketakutan seseorang jika tidak membawa atau menggunakan 

handphone atau gadget mereka. Selain itu, juga dapat meningkatkan risiko 

terkena kejahatan dunia maya (cybercrime) dan dampak negatif lainnya.
43

 

2. Karakteristik Perilaku Phubbing 

                                                           
41

 Isna Nadhila, Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern, 

(Jakarta:Penamadani, 2013), h.13 
42

 Irma Suryani, Gawai Lahirkan Generasi Nunduk,(Jakarta : 8 Agustus 2018), 

https://koran-jakarta.com/gawai-lahirkan-generasi-nunduk?page=all (di akses pada 28 April  2023) 
43

Warieh Widyasari, Generasi Menunduk dan Risiko yang Tersimpan, (Jakarta : 11 

Desember 2019)  https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/12/11/generasi-menunduk-risiko 

(di akses pada 7 November 2022)  

https://koran-jakarta.com/gawai-lahirkan-generasi-nunduk?page=all
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/12/11/generasi-menunduk-risiko


28 
 

 
 

Perilaku Phubbing sangat terlihat dalam kehidupan sosial, di mana 

individu cenderung hidup dalam dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. 

Mereka rela menghabiskan sebagian besar waktu produktif mereka dengan 

berselancar di dunia maya, dan hampir setiap aktivitas mereka tidak pernah 

terlepas dari penggunaan gadget. Budaya bertegur sapa di tempat umum mulai 

jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat ketika berkumpul 

dengan keluarga atau teman, di mana waktu yang seharusnya digunakan untuk 

kebersamaan dan obrolan malah dihabiskan dengan sibuk menatap layar gadget. 

Teknologi yang canggih memang dapat membawa kita ke dalam dunia yang super 

mudah, tetapi disisi lain teknologi juga dapat memperbudak kita menjadi generasi 

yang anti sosial dan apatis.
44

 

Ciri-ciri perilaku phubbing adalah sebagai berikut: 

1. Mengabaikan orang di sekitar: Seseorang yang sedang melakukan 

Phubbing akan cenderung mengabaikan orang-orang di sekitarnya, 

terutama saat berinteraksi secara langsung. Mereka lebih fokus pada 

gadget mereka daripada berinteraksi dengan orang di sekitar. 

2.  Sering memeriksa ponsel: Phubber sering kali mengalihkan perhatian dari 

obrolan atau kegiatan sosial secara terus-menerus memeriksa ponsel 

mereka. Mereka mungkin secara konstan memeriksa pesan teks, media 

sosial, atau aplikasi lainnya. 
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3. Kesulitan berhenti dari ponsel: Orang yang terbiasa melakukan Phubbing 

mungkin kesulitan untuk meletakkan gadget mereka bahkan dalam situasi-

situasi sosial yang seharusnya tidak cocok untuk menggunakannya. 

4. Kurangnya perhatian pada lingkungan sekitar: Phubber sering kali tidak 

peka terhadap lingkungan sekitar mereka karena terlalu terfokus pada 

gadget. Mereka mungkin tidak menyadari peristiwa atau percakapan di 

sekitar mereka.  

5. Kurangnya keterlibatan dalam percakapan: Phubbing dapat mengganggu 

hubungan interaksi sosial, karena mereka mungkin tidak memberikan 

perhatian penuh pada percakapan yang sedang berlangsung. Ini bisa 

membuat lawan bicara merasa diabaikan dan kurang dihargai. 

6. Menggunakan ponsel saat berkumpul dengan teman atau keluarga: 

Phubber sering kali menggunakan gadget pada saat berkumpul dengan 

teman-teman atau anggota keluarga, mengganggu interaksi sosial secara 

langsung dan mengurangi kualitas hubungan antar pribadi. 

7. Mengabaikan etika sosial: Phubbing bisa dianggap sebagai perilaku tidak 

sopan dalam lingkungan sosial tertentu. Menggunakan gadget di momen 

yang tidak tepat, seperti saat makan atau dalam pertemuan penting, dapat 

dianggap kurang sopan dan mengganggu.
45

 

Permasalahan perilaku Phubbing pada generasi Z menghasilkan 

ketidakpedulian sosial. Hal ini disebabkan oleh kurangnya intensitas komunikasi, 

yang berdampak signifikan pada pembentukan hubungan sosial di antara generasi 
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ini. Akibatnya, terjadi kekurangan dalam terciptanya keakraban dan 

keharmonisan, yang hanya sebatas terjalin dalam dunia maya. Saat sedang asyik 

menatap layar smarphone, sudah berapa banyak hal yang sudah terlewatkan 

karena terlalu hanyut pada layar benda berbentuk persegi ini, banyak waktu 

produktif, waktu berkumpul bersama orang-orang terdekat, terlewatkan hanya 

dikarenakan terlalu sibuk untuk meng-update status pada media sosial yang 

dimiliki. Fenomena tersebut menghasilkan ketergantungan yang kuat pada 

aktivitas bermain dan berselancar di dunia maya. Dampaknya, individu merasa 

sangat tergantung pada smartphone mereka, terutama ketika sulit mengontrol 

penggunaannya. Pemandangan seperti ini menjadi umum di rumah, sekolah, dan 

berbagai tempat umum, di mana banyak orang terlibat dalam perilaku Phubbing 

yang asyik dengan gadget masing-masing. Secara fisik orang bisa saling 

berdekatan, namun diantara mereka tidak saling berinteraksi, mereka justru 

berkomunikasi dengan orang yang jauh, disatu sisi gadget memang telah 

mendekatkan orang yang terpisah secara jarak, namun di sisi lain dengan gadget 

esensinya juga menjauhkan orang yang dekat, selain berfungsi untuk melakukan 

dan menerima panggilan, handphone berfungsi untuk mengirim dan menerima 

pesan singkat. Tentunya, seperti halnya produk teknologi lainnya, gawai tidak 

hanya membawa sejumlah aspek positif, melainkan juga negatif. Pada konteks 

remaja yang masih berstatus pelajar, keberadaan gawai sebenarnya dapat menjadi 

alat yang efektif dalam mendukung proses belajar, baik di sekolah maupun di 

rumah. Gawai dapat dimanfaatkan dengan berbagai aplikasi untuk mendukung 

pembelajaran di berbagai disiplin ilmu, termasuk bahasa, biologi, fisika, geografi, 
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kimia, dan matematika. Gadget juga sangat membantu pelajar dalam mencari 

berbagai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah.
46

 

Akan tetapi di sisi lain, gadget dapat membawa sejumlah pengaruh buruk, 

penggunaan berlebihan di kalangan remaja membawa implikasi buruk terhadap 

perilaku dan kesehatan, bukan rasahasia lagi kini tidak sedikit remaja yang 

cenderung menjadi autis, mereka asyik dengan dunia sendiri sehingga tidak acuh 

terhadap orang lain, dalam banyak kesempatan sering tampak anak-anak muda 

meski bersama-sama dalam sebuah kesempatan, sama sekali tidak berkomunikasi 

satu sama lain karena sibuk dengan gawai masing-masing. 
47

 Mengamati 

fenomena seperti ini, sebagian kalangan berpendapat bahwa gawai telah 

menciptakan perilaku Phubbing. Pada banyak kesempatan, orang menjadi cuek 

karena terlalu asyik dengan gawai mereka. Hal ini sering terjadi di mana anggota 

keluarga bersama-sama berada di satu tempat, tetapi tanpa saling berbicara. 

Mereka sibuk menunduk untuk chatting dengan teman-teman mereka di media 

sosial. Saat ini, Phubbing bukan lagi hanya kejadian sesekali, melainkan telah 

menjadi aktivitas harian bagi pengguna gadget.
48

 

Budaya ini sangatlah bertolak belakang dengan jati diri budaya yang ada di 

Indonesia yang dikenal dengan sikap ramah-tamah dan sopan santunnya, serta di 

kenal juga memiliki jiwa gotong-royong yang kuat dalam kehidupan sosialnya. 

Perilaku Phubbing seperti ini perlu dihentikan, karena jika budaya seperti ini terus 

berlanjut, akan banyak generasi pemuda yang terbentuk dengan kebiasaan 

Phubbing. Sebagai makhluk sosial yang seharusnya berinteraksi dengan sesama, 
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kecenderungan untuk lebih banyak menghabiskan waktu menatap layar dapat 

mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap lingkungan sekitar. Bahkan, 

perilaku ini bisa menyebabkan timbulnya sikap apatis.
49

 

Kecanggihan teknologi membawa masyarakat menjadi lebih mengetahui 

segala sesuatu dengan mudah, apalagi dengan hanya menuliskan sesuatu 

dalam smartphone yang di dukung dengan akses jaringan yang cepat, masyarakat 

dapat memperoleh apa yang ingin didapatkan. Perkembangan teknologi yang 

begitu cepat juga bisa membuat kita menjadi korban dari dampak negatifnya. Pola 

pikir manusia tampak mengalami perubahan drastis dalam era ini, di mana 

kecanggihan teknologi tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Teknologi menjadi 

suatu kebutuhan untuk dapat menjaga keterkaitan dengan perkembangan zaman. 

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa segala sesuatu yang berlebihan 

cenderung tidak baik.
50

 

C. Generasi Z 

1. Pengertian Generasi Z 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), generasi adalah 

kumpulan individu yang memiliki waktu hidup yang sama.
51

 Menurut Manheim, 

generasi merupakan suatu konstruksi sosial di mana sekelompok orang memiliki 

kesamaan umur dan pengalaman historis. Manheim lebih lanjut menjelaskan 

bahwa individu yang termasuk dalam satu generasi adalah mereka yang lahir 
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dalam rentang waktu 20 tahun yang sama dan berada dalam dimensi sosial serta 

dimensi sejarah yang serupa. Definisi tersebut secara spesifik juga di kembangkan 

oleh Ryder yang mengatakan bahwa generasi adalah agregat dari sekelompok 

individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang 

sama pula.  

Menurut Kupperschmidt, generasi merujuk pada sekelompok orang yang 

memiliki kesamaan tahun lahir, umur, dan pengalaman historis atau peristiwa 

yang sama. Pengalaman tersebut memiliki pengaruh signifikan dalam fase 

pertumbuhan individu-individu dalam kelompok generasi tersebut. Menurut teori 

generasi menjelaskan tentang karakteristik-karakteristik dari kelompok-kelompok 

generasi, kelompok generasi tersebut antara lain adalah Baby Boomers, 

Generation X, Generation Y, dan Generation Z. Pengelompokan generasi tersebut 

didasarkan atas pengelompokan berdasarkan tahun kelahiran, hal ini menjadi 

penting karena tiap generasi memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. 

Graeme Codrington dan Sue Grant Marshal dalam teori generasi (generation 

theory), mengemukakan generasi manusia dibedakan menjadi lima berdasarkan 

tahun kelahirannya, yaitu: generasi baby boomer lahir tahun 1946 sampai 1964, 

generasi X lahir tahun 1965 sampai 1979, generasi Y lahir 1980-1996, sering 

disebut generasi millennial, generasi Z lahir 1997-2010 disebut juga iGeneration, 

generasi iNet, generasi internet dan generasi alpha dimulai dari tahun 2011. 

Kelima generasi tersebut menunjukkan perbedaan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan kepribadian mereka. Terkadang istilah Generasi Z digunakan 

sebagai kelanjutan dari Generasi Milenial, yang merupakan generasi yang sangat 
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terbiasa dengan teknologi atau dikenal sebagai Net Generation. Generasi Z adalah 

istilah yang digunakan oleh para sosiolog untuk merujuk kepada kelompok 

manusia yang hidup setelah Generasi Milenial. Mereka terlahir dalam era di mana 

dunia sudah melek internet dan dipenuhi oleh teknologi. Generasi ini, sejak usia 

dini, telah akrab dengan berbagai perangkat teknologi.
52

  

Mereka lebih suka berhubungan dengan smartphone, dengan sistem 

online, sehingga cenderung tidak bertemu langsung dengan teman-teman atau 

keluarga, mereka telah terbiasa berkomunikasi melalui internet dan media sosial, 

ketika mereka lahir dan tumbuh-kembang menjadi manusia, mereka telah berada 

dalam kemajuan teknologi digital, yang berciri khas kecepatan dan kemudahan, 

oleh karena itu maka pengaruh teknologi tersebut telah mempengaruhi 

terbetuknya kepribadian mereka.
53

 

Menurut Codrington, generasi Z merupakan generasi yang lahir rentan 

antara tahun 1997 hingga 2010,
54

 generasi Z adalah digital native murni yang 

sejak dini terbiasa dengan segala kemudahan teknologi, sebagian diantara mereka 

memasuki fase perkembangan remaja dan dewasa awal, 
55

generasi Z tumbuh 

setelah menjamahnya internet, dimana dunia digital yang maju begitu pesatnya,  

generasi Z dikenal sebagai generasi digital penduduk asli yang telah mengenal 
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teknologi seperti gawai sejak kecil, generasi ini juga mampu mengekspresikan 

identitas mereka baik di lingkungan nyata maupun maya. 
56

 

Generasi Z merupakan generasi peralihan, dan teknologi-teknologi 

semakin lebih berkembang, juga termasuk generasi yang Up to date terhadap isu-

isu yang tersebar dimedia massa atau internet. Ciri khas yang mudah dikenali dari 

Generasi Z adalah kecintaan mereka pada teknologi, ketangkasan, kecerdasan, dan 

toleransi terhadap perbedaan budaya. Seiring dengan kemajuan teknologi, hal ini 

juga dapat memicu perilaku Generasi Z dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun 

memiliki dampak positif, generasi Z juga memiliki karakter buruk yang dipicu 

oleh penggunaan teknologi, seperti kecanduan gawai. Mereka cenderung betah 

berlama-lama di depan smartphone hanya untuk melihat aktivitas di media sosial. 

Selain itu, generasi ini lebih bersifat individualis dan perilaku rasisme di kalangan 

ini dianggap sebagai hal yang wajar, dan lebih parahnya lagi, akibat dari 

pertumbuhan media sosial ini dapat merusak mental maupun pikiran.
57

 

2. Karakteristik Generasi Z 

Generasi Z, menurut Grail Research, memiliki karakteristik sebagai 

generasi pertama yang benar-benar tumbuh dalam era internet. Berbeda dengan 

generasi sebelumnya, Generasi Y, yang masih mengalami transisi teknologi 

hingga menuju internet, Generasi Z lahir pada saat teknologi tersebut sudah 

tersedia secara luas. Hal ini menjadikan mereka memiliki karakteristik yang 

cenderung menyukai teknologi, fleksibel, lebih cerdas, dan toleran terhadap 
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perbedaan budaya. Mereka juga terhubung secara global dan berjejaring di dunia 

virtual, meskipun demikian generasi ini adalah generasi yang menyukai budaya 

instan dan kurang peka terhadap esensi privat karena secara konstan mengunggah 

hidupnya di media sosial.
58

 

Generasi Z adalah kelompok yang luas dan beragam, sehingga ciri-ciri 

yang mungkin dimiliki oleh anggota Generasi Z bisa bervariasi. Namun, ada 

beberapa ciri khas yang sering dikaitkan dengan Generasi Z: 

1. Digital Natives: Generasi Z adalah mereka yang tumbuh dewasa dengan 

teknologi digital dan internet. Mereka akrab dengan perangkat digital 

seperti ponsel pintar, tablet, dan laptop sejak usia dini. 

2. Sosial Media Savvy: Generasi Z sangat terampil dalam menggunakan 

media sosial dan sering menjadi konsumen aktif konten di platform seperti 

Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, dan lain-lain. 

3. Multitasking: Mereka cenderung dapat melakukan beberapa tugas secara 

bersamaan, seperti berbicara dengan teman di media sosial sambil 

mendengarkan musik atau menonton video di perangkat mereka. 

4. Cepat Beradaptasi dengan Teknologi: Karena terbiasa dengan perubahan 

teknologi yang cepat, Generasi Z cenderung lebih cepat beradaptasi 

dengan perkembangan baru dan teknologi terbaru. 

5. Pendidikan yang Lebih Tinggi: Generasi Z umumnya memiliki akses lebih 

besar ke pendidikan formal dan lebih mungkin untuk melanjutkan ke 

perguruan tinggi atau universitas. 
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6. Aktivis Sosial: Banyak dari Generasi Z memiliki kesadaran sosial yang 

tinggi dan tertarik untuk terlibat dalam perubahan sosial dan isu-isu 

lingkungan. 

7. Fleksibel dan Kreatif: Mereka sering menunjukkan kemampuan untuk 

berpikir kreatif dan menemukan solusi baru untuk masalah yang 

kompleks. 

8. Pemikiran Mandiri: Generasi Z cenderung memiliki pendekatan yang 

mandiri terhadap masalah dan memiliki kecenderungan untuk mencari 

informasi sendiri melalui internet. 

9. Fokus pada Kesetaraan dan Inklusivitas: Generasi Z sering menunjukkan 

minat dalam isu-isu kesetaraan, termasuk kesetaraan gender, dan rasialitas. 

10. Pemahaman Global: Dengan akses mudah ke berita dan informasi dari 

seluruh dunia, Generasi Z cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas 

tentang isu-isu global dan perkembangan internasional.
59

 

Karakteristik Generasi Z tentu berbeda dengan generasi-generasi 

sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan karakteristik 

tersebut adalah lahirnya Generasi Z dalam era digital. Mereka telah terbiasa 

dengan perkembangan teknologi digital yang pesat sejak lahir, sehingga dianggap 

lebih melek teknologi dan memiliki kebutuhan digital yang tinggi. Generasi Z  

adalah “anak kandung” internet yang merupakan penentu kemajuan Indonesia 

setelah masa generasi millennial, jika generasi millenial adalah digital immigrant, 
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yaitu menggunakan internet setelah mereka lahir dan tumbuh berkembang, maka 

generasi Z adalah digital native, maksudnya adalah internet sudah menjadi bagian 

kehidupan karena mereka telah dikelilingi internet sejak dalam kandungan hingga 

awal kelahiran. Kemajuan teknologi internet yang pesat memberikan dampak 

besar pada Generasi Z. Saat ini, anak muda cenderung lebih memilih menonton 

Netflix daripada televisi, memesan makanan melalui aplikasi, belajar dengan guru 

online, dan berbagai kegiatan lainnya. Salah satu aspek teknologi internet yang 

sangat berperan dalam kehidupan mereka adalah hiburan, termasuk dalam bentuk 

game dan media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook, yang 

menjadi sarana hiburan utama bagi Generasi Z.
60

 

D. Teori Tindakan Sosial  

Max Weber, yang memiliki nama lengkap Maximilian Karl Weber, lahir di 

Erfurt, Jerman, pada tanggal 21 April 1864, dalam keluarga kelas menengah. 

Perbedaan antara orang tuanya memiliki dampak besar pada orientasi intelektual 

dan perkembangan psikologinya. Ayahnya seorang birokrat yang menduduki 

posisi politik penting, sehingga Weber secara jelas merupakan bagian dari 

kemapanan politik. Karena itu, ia menahan diri dari aktivitas dan idealisme yang 

memerlukan pengorbanan pribadi atau dapat mengancam posisinya dalam sistem. 

Selain itu, weber senior adalah seseorang yang menikmati dunia, dan dalam 

banyak hal ia sangat berlawanan dengan istrinya. Ibu Max Weber adalah seorang 

calvinis yang sangat religious, seorang perempuan yang berusaha menjalani 

kehidupan asketis yang tidak banyak terlibat dalam kenikmatan duniawi yang 
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didambakan oleh suaminya. Perhatian Max Weber lebih tertuju kepada dunia lain, 

terusik oleh ketidaksempurnaan yang dianggapnya sebagai tanda bahwa dirinya 

tidak ditakdirkan untuk mencapai keselamatan. Perbedaan tajam antara kedua 

orang tuanya menciptakan ketegangan dalam rumah tangga, dan dampak besar 

dari perbedaan dan ketegangan tersebut mempengaruhi Weber secara signifikan. 

Karena tidak mungkin mendamaikan kedua orang tuanya, sebagai seorang anak 

Weber dihadapkan pada pilihan sulit. Mula-mula Weber lebih cenderung pada 

pola kehidupan ayahnya, namun kemudian ia lebih dekat dengan ibunya. Apapun 

pilihannya, ketegangan yang ditimbulkan oleh kebutuhan untuk memilih dua 

kutub tersebut membawa pengaruh negatif terhadap psikis Max Weber. 
61

 

Max Weber adalah salah satu tokoh sosiologi klasik yang paling 

berpengaruh dalam sejarah ilmu sosial. Weber dikenal sebagai pencipta konsep-

konsep dan teori-teori sosiologi yang revolusioner, seperti tipe ideal, rasionalisasi, 

dominasi, otoritas, birokrasi, etika Protestan, dan semangat kapitalisme. Karya-

karya Weber tidak hanya membahas sosiologi, tetapi juga merambah bidang 

ekonomi, politik, agama, hukum, dan filsafat. Weber juga merupakan seorang 

intelektual yang berani mengkritik kondisi sosial dan politik di Jerman pada 

masanya. 
62

 

Tindakan sosial merujuk pada tindakan yang memiliki makna ketika 

individu berinteraksi dengan individu lain, di mana hasil dari tindakan tersebut 

memengaruhi perilaku orang lain. Max Weber memandang bahwa suatu tindakan 
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hanya dapat dianggap sebagai tindakan sosial apabila dilakukan dengan 

mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Tindakan sosial 

adalah tindakan yang bersifat subjektif dalam segala perilaku manusia, ciri utama 

dari perilaku dalam tindakan sosial adalah pemaknaan yang bersifat subjektif, 

mampu mempengaruhi orang lain dan menerima pengaruh dari orang lain.
63

 

Tindakan sosial dilakukan sesuai dengan interpretasi individu mengenai tindakan 

orang lain dalam suatu keadaan tertentu. Penerapan tindakan sosial selalu 

dilakukan dengan adanya individu lain yang terlibat serta adanya kegiatan lain 

yang terjadi secara bersamaan. Tindakan sosial dilakukan secara sukarela oleh 

individu sebagai bentuk penerapan terhadap kenyataan yang terjadi.
64

 

Max Weber menekuni bidang utama yaitu ekonomi dan sosiologi. Pada 

awal kehidupannya, Max Weber menjadi seorang ekonom, sejarawan dan ahli 

hukum. Setelah menguasai bidang ilmu ekonomi, sejarah dan hukum, Max Weber 

menekuni memusatkan kajian keilmuannya pada sosiologi. Max Weber 

memandang ilmu-ilmu sosial sebagai cabang ilmu yang mempelajari makna, 

terutama makna individual dan cara-cara di mana budaya bersama memengaruhi 

tindakan individu-individu.
65

 

Max Weber menyatakan dengan jelas bahwa tindakan sosial adalah pokok 

bahasan utama dalam kajian sosiologi. Sumbangan Max Weber terhadap 

pemikiran mengenai tindakan sosial membantu memperbaiki pemahaman tentang 

watak dan kemampuan individu sebagai aktor sosial. Melalui tipologi yang 
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 Pip Jonz, Liz Bradbury, Shaun L Boutillir, Pengantar Teori-Teori Sosial, h 112 
65

 Td Benton dan Ian Craib, Filsafat Ilmu Sosial Pendasaran Filosofis Bagi Pikiran 

Sosial, (Yogyakarta: Ldalro 2009) h 121 
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dikembangkannya, Weber mengidentifikasi berbagai cara di mana individu dapat 

bertindak di lingkungan eksternalnya. Pemikiran Weber menekankan pentingnya 

makna dan pemahaman dalam tindakan sosial, menyoroti peran hermeneutik dan 

fenomenologi dalam teori ini. Pada kerangka ini, aktor sosial saling 

mengorientasikan makna dari tindakan mereka, sehingga dapat tercapai 

pemahaman bersama. Weber menunjukkan bahwa aktor dapat sepakat atau tidak 

sepakat dalam interpretasi perilaku satu sama lain, tergantung pada sejauh mana 

mereka memperhatikan dan mempertimbangkan tindakan sosial yang terjadi di 

sekitar mereka. Pandangan Weber melakukan pemahaman melalui presisi 

penekanan pada keadaan sosial, dan pada bentuk hal lain menempatkan 

kesadaran, kondisi pikiran dan perasaan, serta orientasi-orientasi aktor pada fokus 

terpenting. hal ini semua, pada gilirannya, menghambat dan memengaruhi 

persepsi aktor tentang bagaimana aktor tersebut bertindak di dalam dunia untuk 

mempertahankan atau mengubah dunia. 

 Tingkat integrasi ini pada gilirannya akan terus dipengaruhi oleh proses-

proses sosiasi yang dinamis yang melibatkan para anggotanya, baik itu melalui 

ikatan-ikatan dan solidaritas yang dibangun melalu bentuk-bentuk rasional berupa 

perjuangan bersama melawan musuk atau pesaing tertentu. Loyalitas yang 

diprovokasi oleh rahasia-rahasia bersama, hubungan-hubungan perbedaan dan 

superordinasi yang direproduksi dalam hierarki instisusional, maupun 

persahabatan akrab dan intimasi yang lahir dari berbagai pangan dan hidup 

ataupun hubungan-hubungan terhormat lainnya. Secara sosial, dalam masyarakat 

modern yang beragam, para aktor dihadapkan pada situasi-situasi yang kompleks 
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dengan keberagaman afiliasi di antara mereka. Masing-masing aktor terlibat 

dalam jaringan hubungan yang aktif, saling bersimpangan, dan saling tumpang 

tindih.
66

 

Pemikiran Weber mengenai tindakan sosial berperan dalam memperbaiki 

pemahaman tentang karakter dan kemampuan individu sebagai aktor sosial 

melalui tipologi yang membahas berbagai cara di mana individu tersebut dapat 

bertindak dalam lingkungan eksternalnya. Sehingga, Weber membedakan empat 

tipe tindakan sosial yang berbeda-beda dimana seorang aktor bisa terlihat, ada 

empat tindakan sosial menurut Weber: 

1. Tindakan Sosial Rasionalitas Instrumental 

Rasionalitas instrumental merupakan bentuk tindakan sosial yang bersifat 

murni, dalam hal ini seseorang tidak hanya menilai cara terbaik untuk mencapai 

tujuannya, tetapi juga menentukan nilai dari tujuan tersebut. 

2. Tindakan Sosial Rasional Nilai 

Tipe tindakan sosial ini adalah kondisi bahwa seseorang tidak dapat 

menilai tepat atau tidaknya cara yang dipilih untuk mencapai tujuan, dalam 

konteks ini tujuan serta cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk 

dibedakan. 

3. Tindakan Sosial Afektif 

Tindakan afektif merupakan tindakan sosial yang dipengaruhi oleh 

perasaan atau emosi. Tindakan ini kerap dilakukan tanpa perencanaan yang 

matang dan tanpa kesadaran penuh. 
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4. Tindakan Sosial Tradisional 

Tindakan Tradisional adalah tindakan yang merujuk pada kebiasaan-

kebiasaan masa lalu, dalam konteks ini seseorang melakukan tindakan tersebut 

hanya karena mengikuti kebiasaan tanpa menyadari alasan atau membuat 

perencanaan terlebih dahulu.
67

 

Seorang bertindak tidak hanya sekedar melaksnakan tetapi juga 

menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan orang lain. Weber melihat 

bahwa tindakan perubahan sosial masyarakat berkaitan dengan tindakan pada 

tujuan dan harapan di pemahaman individu.
68

 

Menurut Weber, tindakan sosial berkaitan dengan motif dan tujuan pelaku. 

Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat memahami perilaku setiap individu 

maupun kelompok karena masing-masing memiliki motif dan tujuan yang 

berbeda terhadap tindakan yang mereka lakukan. Teori ini bisa digunakan untuk 

memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok, dengan 

memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya telah 

menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu 

tindakan. 

Tindakan Phubbing seseorang didasari oleh motif tertentu, peneliti 

menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk menganalisis alasan di balik 

perilaku ini pada Generasi Z. Tindakan sosial mengandung makna subjektif bagi 

individu yang ditujukan kepada orang lain, terkait erat dengan interaksi sosial. 
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Suatu aksi bukan dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila individu tersebut 

tidak memiliki tujuan di dalamnya. Oleh karena itu, di setiap tindakan individu, 

selalu terdapat motif mendasari mengapa mereka melakukan aksi tersebut. 

Adapun relevansi penelitian tentang fenomena perilaku Phubbing pada generasi Z 

dengan teori Tindakan Sosial dari Max Weber yaitu:  

1. Tindakan Sosial Rasionalitas Instrumental: Teori ini relevan dalam konteks 

kebiasaan Phubbing remaja Generasi Z karena mereka mungkin menggunakan 

ponsel mereka dengan tujuan spesifik, seperti memeriksa pesan atau media 

sosial. 

2. Tindakan Sosial Rasional Nilai: Remaja mungkin terlibat dalam Phubbing 

karena mereka memandangnya sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 

atau norma-norma sosial di lingkungan mereka. Jika norma di antara teman-

teman mereka adalah untuk sering menggunakan ponsel dalam situasi sosial, 

maka mereka mungkin lebih cenderung untuk melakukan Phubbing. 

3. Tindakan Sosial Afektif atau Emosional: Remaja mungkin terlibat dalam 

perilaku Phubbing karena dipengaruhi oleh emosi tertentu. Contohnya, 

mereka mungkin merasa tidak nyaman dalam situasi sosial dan menggunakan 

ponsel mereka sebagai alat untuk mengatasi kecanggungan atau mengalihkan 

perhatian. 

4. Tindakan Sosial Tradisional: Teori tindakan tradisional mencakup pengaruh 

budaya dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam masyarakat. Budaya digital dan 

nilai-nilai terkait teknologi serta interaksi sosial dalam konteks generasi Z 

mungkin memainkan peran dalam mendorong perilaku Phubbing. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data 

kualitatif merujuk pada informasi yang menyoroti aspek kualitas atau sifat suatu 

objek, seperti keadaan, proses, peristiwa, atau kejadian. Data ini diungkapkan 

melalui pernyataan atau kata-kata yang menjelaskan karakteristik atau mutu dari 

objek penelitian.
1
 

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, khususnya metode 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian 

yang bertujuan untuk menyajikan gambaran dan menafsirkan objek penelitian 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pendekatan ini menekankan pemahaman 

mendalam terhadap konteks dan kompleksitas objek penelitian, dengan fokus 

pada interpretasi makna dan karakteristik yang muncul dari data kualitatif.
2
 

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriktif karena permasalahan 

pada penelitian ini memerlukan pemahaman yang lebih detail dan mendalam 

sehingga metode kualitatif adaalah metode yang tepat untuk penelitian ini. 

Penelitian kualitatif ini dapat membantu peneliti untuk menggali informasi yang 

lebih dalam terkait fenomena perilaku Phubbing pada generasi Z. 

                                                           
1
S. Eko Putra Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012),h. 18 
2
 U. Maman Kh. Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006) h. 24. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di pilih oleh peneliti agar dapat mengamati dan 

berinteraksi secara langsung dengan masyarakat terkhusus remaja di Kelurahan 

Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Serta hal ini dilakukan 

agar dapat mendiskripsikan apa saja yang terjadi di lapangan sehingga data yang 

diperoleh tidak bersifat spekulatif.  

B.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologis. Pendekatan sosiologis secara umum merupakan metode yang sering 

digunakan dalam penelitian sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan 

menganalisis fenomena sosial dengan melibatkan interaksi antarindividu, struktur 

sosial, dan dinamika kelompok dalam masyarakat. Karena pendekatan sosiologi 

mempelajari tentang kehidupan bersama dalam masyarakat yang menyelidiki 

ikatan-ikatan sosial yang dimiliki organisasi dengan masyarakat baik individu 

maupun kelompok.
3
 Pendekatan ini adalah pendekatan yang digunakan untuk 

dijadikan sebagai landasan kajian dalam studi atau penelitian tentang fenomena 

generasi nunduk dikalangan generasi Z di Kelurahan Mangkoso Kecamatan 

Soppeng Riaja Kabupaten Barru. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer yakni data yang bertalian dengan pertanyaan penelitian yang 

didapat langsung dari topik penelitian oleh individu, kelompok dan organisasi di 
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Wahyuni, Sosiologi Bugis akassar, (Ct 1; akassar: Alauddin Univrsity Prss, 2014) h 4  
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lapangan. Peneliti memakai teknik random sampling yang memperhitungkan 

teknik yang dipakai untuk menghimpun sumber data dan mengasumsikan bahwa 

informan yang dipilih punya sejumlah informasi perihal penelitian yang hendak 

dilakukan lewat observasi dan wawancara, peneliti menggali sumber-sumber yang 

bisa memberikan informasi yang relevan dengan penelitian. 

2. Data sekunder 

Data sekunder yakni data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 

laporan skripsi, tesis, desertasi, peraturan perundang-perundangan, dan lain-

lain.
4
Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa ilmiah jurnal, 

terakreditasi, data dari lembaga, laman internet, dan serta objek penelitian lainnya 

yang berhubungan penelitian penulis. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik random sampling, 

Prinsip random sampling adalah menjadikan setiap set individu memiliki peluang 

yang sama untuk berada dalam sampel yang dipilih. Informan akan berasal dari 

masyarakat kalangan generasi Z yang terdiri dari 8 informan remaja dan 2 orang 

tua remaja yang ada di Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja 

Kabupaten Barru. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti terjun langsung ke 

lapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari informan. Hal ini 

                                                           
4
Zainuddin Ali, tod Pnlitian Huku (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h 106 
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bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam hasil 

penelitian yang diperoleh nantinya. Adapun teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Wawancara  

 Wawancara Tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk 

dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam 

surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi, atau 

tanya jawab peneliti dengan narasumber. 

 Teknik wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara terarah. 

Pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Peneliti menyiapkan 

alat rekam, alat pengambil gambar, dan buku catatan sebagai pembantu dalam 

mengambil semua hasil wawancara. 

2. Observasi 

 Observasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peninjauan 

secara cermat. Observasi atau pengamatan memerlukan pancaindra mata sebagai 

alat bantu utamanya, tentunya dibantu dengan alat indra lain sehingga dapat 

memperoleh data dengan baik dan dapat memahami fakta sosial yang terjadi di 

lapangan.
5
 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang 

                                                           
5

“Kamus”, KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wawancara. (6 Oktober 

2022) 
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pengetahuan dan pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti 

gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain). 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekejaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.
6
 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologis. Pendekatan sosiologis secara umum merupakan metode yang sering 

digunakan dalam penelitian sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan 

menganalisis fenomena sosial dengan melibatkan interaksi antarindividu, struktur 

sosial, dan dinamika kelompok dalam masyarakat. Instrumen-instrumen penelitian 

yang dimaksud, yaitu: 

1. Instrumen utama 

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap 

peneliti, meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan 

terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian 

baik secara akademik maupun logikanya.
7

 Sebagai human instrument dalam 

penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran krusial dalam menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semua 

                                                           
6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 136. 
7
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 306.  
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hasil penelitian tersebut
8
 Peneliti sebagai instrument atau alat penelitian karena 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus 

dari lingkungan yang harus diperkirannya bermakna atau tidak bagi 

penelitian. 

b. Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan 

berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan 

segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, 

perbaikan atau perlakuan.
9
 

2. Instrumen Pendukung  

a. Pedoman wawancara adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan 

yang akan disampaikan kepada objek penelitian sebagai narasumber. 

Fungsinya adalah untuk memperoleh serangkaian informasi atau 

keterangan yang dibutuhkan selama wawancara berlangsung. 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari wawancara.
10

 

b. Pedoman Observasi adalah proses pencatatan secara cermat dan 

sistematis terhadap objek yang dilihat secara langsung. Pada metode 

ini pihak pengamat melakukan pengamatan dan pengukuran dengan 

teliti terhadap objek yang diamati.
11

 

                                                           
8
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 306 

9
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 306.  
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 126. 
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c. Dokumen merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengakses dan menyediakan informasi dengan menggunakan bukti 

yang akurat dari catatan berbagai sumber, seperti tulisan, wasiat, 

buku, undang-undang, dan sebagainya
12

 Tambahan alat dokumentasi 

berupa handphone untuk foto, video, rekaman suara, dan lain-lain. 

G. Metode Pengolahan Data 

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari dan menyusun 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, penjabaran ke 

dalam unit-unit, sintesis untuk menyusun pola, pemilihan informasi yang penting 

untuk dipelajari, serta pembuatan kesimpulan. Tujuannya adalah agar hasil 

analisis mudah dipahami oleh peneliti sendiri dan orang lain.
13

 Penlitian ini 

menggunakan analisis deskripstif kualitatif, data dan informasi diperoleh dari 

lapangan dideskripsikan secara kualitatif.  Pengambilan data dilakukan bersamaan 

dengan analisis data. Maka kegiatan analisis data dalam penelitian ini berlangsung 

sepanjang proses pengumpulan data di lapangan hingga data yang dikehendaki 

sudah dianggap lengkap. 

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan 

Miles and Huberman miles and Hubermen mengungkapkan bahwa aktifitas 

dalamanalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen 

dalam analisis data: 
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 Van Hoeve, Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2005), h. 849. 
13

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 244. 
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1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama pengumpulan data 

berlangsung,terjadi tahapan reduksi selanjutnya yakni membuat 

ringkasan, membuat partisi dan membuat memo. 

2. Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

3. Verifikasi atau penyimpulan data yaitu kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di 

kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
14
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, h. 246-252 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Kabupaten Barru 

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Barru 

 

Sumber Data : https://www.google.com/peta_kabupaten_barru  

Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Barru. Kabupaten ini 

memiliki luas wilayah 1.174,72 km² dan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 

184.452 jiwa, dengan kepadatan 157 km/km². 
1
 

a. Sebelah utara Kabupaten Barru berbatasan Kota Parepare Kabupaten Sidrap 

b. Sebelah timur berbatasan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone. 

                                                           
1
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(di akses 2 Agustus 2023) 
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c. Sebelah barat berbatasan Selat Makassar 

d. Sebelah selatan berbatasan Kabupaten Pangkep. 

Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km2, terbagi dalam 7 kecamatan yaitu : 

Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km2, Kecamatan Tanete Rilau seluas 

79,17 km2, Kecamatan Barru seluas 199,32 km2, Kecamatan Soppeng Riaja 

seluas 78,90 km2, Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km2, Kecamatan 

Pujananting seluas 314,26 km2, dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km2. Selain 

daratan, terdapat juga wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 

km.2 

Profil Kabupaten Barru mencakup aspek geografis, demografis, ekonomi, 

budaya, pariwisata, dan pemerintahan, daerah ini memiliki potensi yang kaya, 

baik dari segi sumber daya. Secara geografis, Kabupaten Barru memiliki beragam 

jenis topografi, termasuk dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, dan 

pegunungan. Mayoritas penduduk Kabupaten Barru adalah suku Bugis, yang 

memiliki kebudayaan dan tradisi khas. Bahasa Bugis merupakan bahasa yang 

umum digunakan di wilayah ini, meskipun bahasa Indonesia juga dikuasai oleh 

penduduk. Masyarakat Barru menjalankan kehidupan tradisional yang didasarkan 

pada pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Sektor ekonomi utama 

Kabupaten Barru adalah pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. 

Tanaman utama yang dibudidayakan di wilayah ini antara lain padi, jagung, 

                                                           
2

 Ensiklopedia Dunia, Kabupaten Barru, (2022), 

https://p2kstkoacid/ensiklopa/Kabupaten_Barru (di akses 2 Agustus 2023) 

https://p2kstkoacid/ensiklopa/Kabupaten_Barru
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kacang tanah, dan kelapa. Selain itu, perikanan dan peternakan juga berperan 

penting dalam perekonomian daerah ini .
3
 

Kabupaten Barru juga memiliki potensi pariwisata yang menarik. 

Beberapa objek wisata populer di daerah ini antara lain Celebes Canyon, Bukit 

Maddo, Air Terjun Waesai, Pantai Ujung Batu, Air Terjun Manuba, Pulau 

Dutungan dan Lappa Laona. Wisatawan dapat menikmati keindahan pantai, 

aktivitas selam, air terjun yang spektakuler, serta mengeksplorasi warisan sejarah 

dan budaya daerah ini, dalam hal pemerintahan  Kabupaten Barru dipimpin oleh 

seorang Bupati sebagai kepala daerah. Pemerintah daerah bekerja untuk 

memajukan sektor-sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, infrastruktur, dan 

kesejahteraan masyarakat.
4
 

2. Gambaran Lokasi penelitian 

Gambar 4.2. Peta Kelurahan Mangkoso 

 

Sumber Data : https://www.google.com/maps_kelurahan_mangkoso 

                                                           
3
 Ensiklopedia Dunia, Kabupaten Barru, (di akses 2 Agustus 2023) 

4
 Ensiklopedia Dunia, Kabupaten Barru, (di akses 2 Agustus 2023) 
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Kelurahan Mangkoso adalah salah satu kelurahan yang terletak di 

Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Akses ke 

Kelurahan Mangkoso dari jalan poros Makassar-Pare-Pare dengan melewati 

beberapa wilayah kecamatan yang sepanjang perjalanan disuguhkan dengan 

hamparan kawasan pertanian dengan kondisi lahan dan jenis tanaman yang 

berbeda-beda.  Kelurahan Mangkoso sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Lawallu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ajakkang, sebelah timur 

berbatasan dengan Kelurahan Kiru-Kiru, Sebelah barat berbatasan langsung Selat 

Makassar. Kelurahan Mangkoso memiliki luas 2,63 Km
2  

dan jumlah penduduk 

sebanyak 2.637 jiwa.
5
 

Masyarakat Kelurahan Mangkoso mayoritas bekerja sebagai petani karena 

memiliki lahan pertanian yang luas dan cocok untuk kegiatan pertanian. Pertanian 

seringkali menjadi mata pencaharian utama di pedesaan karena masyarakatnya 

bergantung pada hasil panen untuk memenuhi kebutuhan pangan dan juga sebagai 

sumber pendapatan. Masyarakat Kelurahan Mangkoso keseluruhan beragama 

islam, juga salah satu ikon Kelurahan Mangkoso ini karena memiliki Pondok 

Pesantren DDI Mangkoso yang termasuk Pondok Pesantren tertua di Sulawesi 

Selatan. Masyarakat Kelurahan Mangkoso mendalami pentingnya hidup rukun 

seperti masyarakat yang menyapa dan membantu peneliti saat melaksanakan 

penelitian. 

 

                                                           
5

 Ensiklopedia Dunia, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng riaja, Kabupaten 

Barru, (2022), https://p2kstkoacid/ensiklopedia/Kabupaten_Barru (di akses 2 Agustus 2023) 

https://p2kstkoacid/ensiklopedia/Kabupaten_Barru
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3. Kondisi Demografi Kelurahan Mangkoso 

Penduduk merupakan faktor yang penting dalam menentukan dalam suatu 

wilayah dan sekaligus sebagai modal suatu negara bahkan dalam negara tidak 

terlepas dari peran penduduk, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya 

dan pendidikan. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk di Kelurahan Mangkoso tahun 2022 

Jumlah Penduduk Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Total 

Jumlah penduduk 

Kelurahan Mangkoso 

Tahun 2022 

1.259 orang 1.378 orang 2.637 orang 

Sumber data: Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. 

Jumlah penduduk di suatu kelurahan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

kompleks, pertumbuhan populasi kelurahan dipengaruhi oleh laju kelahiran dan 

kematian penduduk, serta migrasi baik dari pendatang baru maupun penduduk 

yang berpindah tempat tinggal. Faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan 

kebijakan pemerintah juga berperan penting   dalam menentukan pertumbuhan 

penduduk. Infrastruktur yang baik dan aksesibilitas ke layanan publik juga 

mempengaruhi daya tarik suatu kelurahan bagi penduduk. Selain itu, aspek sosial 

dan budaya, seperti norma keluarga dan tradisi lokal, juga memengaruhi tingkat 

kelahiran dan kematian. Semua faktor ini saling terkait dan unik dalam setiap 

kelurahan, sehingga perlu dipahami secara holistik dalam menganalisis perubahan 
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jumlah penduduk suatu kelurahan dari waktu ke waktu. Berdasarkan tabel 

tersebut, jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Mangkoso sebagaimana data 

yang diperoleh dari kantor Kelurahan Mangkoso berjumlah 2.637 jiwa, dimana 

jumlah penduduk laki-laki 1.259 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan 

1.378 jiwa. 

Tabel 4.2 

Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Mangkoso tahun 2022 

Jumlah Keluarga KK Laki-Laki KK Perempuan Jumlah 

Total KK 

Jumlah Kepala 

Keluarga Tahun 

2022 

400 KK 366 KK 786 KK 

Sumber data: Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. 

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identifikasi yang berisi informasi tentang 

nama, komposisi, serta relasi antar anggota dalam keluarga, bersama dengan 

identitas individu mereka. KK berperan sebagai landasan untuk penerbitan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan pemenuhan persyaratan administratif lainnya. 

Berdasarkan tabel tersebut, Seluruh penduduk Kelurahan Mangkoso terhimpun 

dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 786 kepala keluarga. 
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Tabel 4.3 

Tingkat Pendidikan di Kelurahan Mangkoso 2022 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1  TK  100 

2 SD 412 

3 SMP 388 

4 SMA 246 

5 S1 195 

6 S2 14 

7 S3 4 

8 Tidak pernah sekolah/belum  sekolah  439 

9 Tidak tamat  sekolah 280 

10 Tingkat pendidikan tidak diketahui 559 

   Jumlah 2.637   Orang 

Sumber data: Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. 

Tingkat pendidikan di suatu kelurahan atau desa dapat dipengaruhi oleh 

aksesibilitas fasilitas pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan 

tempat kursus. Jika ada kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, tingkat 

partisipasi dan melek huruf dapat terpengaruh, aktor budaya dan tradisi dalam 

masyarakat dapat mempengaruhi pandangan terhadap pendidikan. Beberapa 

keluarga mungkin memberikan prioritas lebih rendah terhadap pendidikan, 

terutama untuk anak perempuan. 
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Tabel tersebut menunjukan bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan 

Mangkoso yang jumlah sebagian besar penduduk sudah tamat dari jenjang 

pendidikan tingkat SD, SMP, SMA, dan berberapa yang melanjutkan 

pendidikanya di jenjang yang lebih tinggi seperti S1,S2 dan S3, selebihnya tidak 

sekolah, belum sekolah dan tidak tamat. 

Generasi Z umumnya merupakan kelompok individu yang lahir antara tahun 

1997 hingga tahun 2010, dengan demikian pada tahun 2023 mereka umumnya 

berada di antara umur 13 tahun hingga 26 tahun. Ini berarti mereka dapat berada 

dalam jenjang pendidikan dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi. 

Tabel 4.4 

Jumlah Saran dan Prasarana Umum yang di Kelurahan Mangkoso  

tahun 2022 

No. Nama Sarana dan Prasarana Jumlah Bangunan 

1. Masjid 1 

2.  Musholah 4 

3.  Lapangan sepak bola 1 

4.  Lapangan bulu tangkis 2 

5.  Lapangan voli 1 

6. Puskesmas 1 

7. Apotek 1 

8. Kampus PTN 1 

9.  SMP 1 
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10. SMA 1 

11. SD 2 

12. TK 2 

13. Kantor Kelurahan 1 

14. Kantor KUA 1 

15. PLN 1 

 Jumlah Total 21 Bangunan 

         Sumber data: Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. 

Sarana dan prasarana di suatu kelurahan adalah fasilitas fisik yang penting 

untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk, sarana 

tersebut mencakup jaringan jalan dan transportasi yang memungkinkan mobilitas 

warga, serta fasilitas air bersih dan sanitasi untuk mendukung kesehatan 

lingkungan. Selain itu, kelurahan juga harus memiliki sarana pendidikan, seperti 

sekolah dan perpustakaan, guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. 

Sarana kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, juga menjadi aspek penting 

untuk memastikan akses pelayanan medis yang memadai bagi penduduk. 

Keberadaan tempat ibadah dan fasilitas rekreasi juga memberikan nilai sosial dan 

kultural bagi masyarakat, semua ini harus didukung dengan fasilitas perdagangan, 

transportasi umum, dan telekomunikasi agar kelurahan dapat berfungsi secara 

efisien dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan memajukan kualitas 

hidup penduduknya. 

Tabel tersebut dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di 

Kelurahan Mangkoso sepeti kantor kelurahan sudah mumpuni, di tambah dengan 
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sarana lainnya seperti musholah dan masjid, membuktikan bahwa penduduk 

Kelurahan Mangkoso mayoritas dan bahkan semua beragama islam, juga 

dilengkapi dengan lapangan sepak bola, volli dan bulutangkis yang menjadi 

tempat olahraga juga untuk melaksanakan suatu kegiatan masyarakat. 

B. Bentuk Perilaku Phubbing pada Generasi Z  

Phubbing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebiasaan 

mengabaikan orang lain dalam interaksi sosial karena terlalu fokus pada 

penggunaan smartphone atau perangkat elektronik lainnya. Aktivitas phubbing 

pada Generasi Z, yang merupakan generasi yang tumbuh dengan teknologi digital, 

dapat menjadi masalah yang signifikan. 

Phubbing pada remaja dapat terjadi dalam berbagai situasi, berikut adalah 

beberapa bentuk perilaku phubbing yang sering terjadi pada remaja generasi Z di 

Kelurahan Mangkoso:  

1. Mengabaikan orang di sekitar 

Perilaku Phubbing yang mengabaikan orang di sekitar karena bermain 

gadget adalah perilaku di mana seseorang menjadi terlalu terpaku pada 

perangkatnya, sehingga dia mengabaikan interaksi dan perhatian terhadap orang-

orang di sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan perasaan diabaikan dan 

kurangnya kualitas hubungan sosial, karena fokus utama individu tertuju pada 

gadget daripada pada interaksi sosial yang sebenarnya. Hal ini banyak terjadi 

pada generasi Z, seperti remaja yang ada di Kelurahan Mangkoso. 

Pernyataan oleh Bayu yang merupakan salah seorang remaja yang tinggal 

sekitar Kelurahan Mangkoso mengungkapkan bahwa: 
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“...Kurasa kak kebiasaan Phubbing sangat na rusak suasana di kelas, 

kita‟ sebagai siswa seharusnya fokus ki sama pelajaran di kelas, banyak 

teman sekelas ku malah asik sama Hp nya sendiri, dan nda terlalu peduli 

sama materi yang dipelajari.”
6
 

 

Perilaku Phubbing siswa yang sibuk dengan gadget saat belajar dan 

mengabaikan orang lain merupakan contoh dari gangguan belajar yang 

disebabkan oleh kecanduan teknologi seperti yang terjadi pada salah seorang 

remaja di Kelurahan Mangkoso. Saat terlalu terpaku pada gadget-nya, siswa 

cenderung tidak berpartisipasi aktif dalam interaksi dengan guru atau teman 

sekelas, juga mengabaikan orang lain di sekitar nya dan ini dapat menghambat 

proses belajar yang efektif. Selain itu, perilaku ini juga dapat mengganggu 

konsentrasi dan fokus siswa pada materi pelajaran, sehingga berdampak negatif 

pada pencapaian akademis mereka. Penting bagi siswa dan pendidik untuk 

menyadari dampak negatif dari kebiasaan Phubbing saat belajar dan mencari cara 

untuk mengatasi kecanduan teknologi demi meningkatkan kualitas belajar dan 

interaksi sosial dalam lingkungan sekolah. 

Wawancara oleh Azwar Anas yang merupakan salah seorang remaja, yang 

menceritakan berdasarkan pengalamanya, mengatakan bahwa: 

“…Iye kak ada juga temanku suka sekali main game online, tapi  

kadang-kadang itu mengganggu sekali kurasa. Misalnya, waktu kumpulki 

sama-sama nongkrong, dia main Hp terus dan nda bisa berhenti main game, 

dia seperti nda peduli ki sama teman-teman nya yang sedang ajak i 

bicara.”
7
 

                                                           
6
 Bayu Indra Permadani (18 tahun), Pelajar SMA, wawancara, Mangkoso, 25 Juni 2023 

7
 Azwar Anas (18 tahun), Pelajar SMA, wawancara, Mangkoso, 28 Juni 2023 
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Kebiasaan remaja yang terlalu sibuk bermain game daripada peduli dengan 

orang di sekitarnya adalah fenomena yang semakin umum dengan meningkatnya 

popularitas permainan game online. Tidak semua remaja yang bermain game 

memiliki perilaku ini, dan banyak di antara mereka bisa menemukan 

keseimbangan antara bermain game dan menjaga hubungan sosial mereka.  

Salah satu teori tindakan Max Weber yang relevan dengan perilaku 

Phubbing mengabaikan orang di sekitar adalah Tindakan Sosial Rasional 

Instrumental, dengan menggunakan perspektif Tindakan Sosial Rasional 

Instrumental Weber, dapat dipahami bahwa Individu yang cenderung 

mengabaikan orang di sekitar dan kurang peduli sosial mungkin memprioritaskan 

tujuan atau kepentingan pribadi mereka sendiri tanpa mempertimbangkan 

dampaknya pada orang lain. Mereka mungkin berfokus pada upaya untuk 

memenuhi kebutuhan atau tujuan pribadi, bahkan jika hal itu berarti mengabaikan 

hubungan sosial atau emosional orang di sekitar. 

2. Sering memeriksa ponsel 

Perilaku generasi Z yang sering memeriksa ponsel adalah fenomena yang 

umum terjadi dalam era digital saat ini, Mereka sering merasa tergoda untuk 

memeriksa ponsel mereka secara terus-menerus, terutama untuk mengakses media 

sosial, chatting, bermain game, atau mencari informasi. Perangkat ponsel telah 

menjadi bagian penting dari kehidupan mereka dan menjadi sumber hiburan, 

informasi, dan interaksi sosial. Namun, perilaku ini juga dapat menyebabkan 

mereka terlalu terpaku pada gadget dan mengalami "kecanduan ponsel", sehingga 
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mengabaikan aktivitas lain, seperti belajar, berinteraksi langsung dengan orang 

lain, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial di dunia nyata. 

Pernyataan informan di bawah adalah salah seorang remaja yang tinggal 

sekitar Kelurahan Mangkoso mengungkapkan bahwa: 

“...Saya juga itu kak sering ka phubbing, seperti waktu makan,  

sering ka tergoda untuk periksa Hp atau chat ku, media sosial, atau 

nonton video Tiktok, bahkan juga ketika saya seharusnya fokus makan 

dan interaksi dengan orang-orang di sekitar meja makan, kadang itu 

muncul ki kebiasaan ku mengisi waktu makan dengan main Hp.”
8
 

Perilaku remaja yang sering memeriksa gadget saat makan adalah 

fenomena yang umum terjadi, banyak remaja cenderung merasa tergoda untuk 

memeriksa ponsel mereka saat makan, terutama untuk mengakses media sosial, 

chatting, atau bermain game. Kebiasaan ini dapat menyebabkan mereka teralihkan 

dari momen saat makan dan mengganggu interaksi sosial dengan keluarga atau 

teman sebaya. 

Pernyataan tentang kebiasaan phubbing juga di ungkapakan oleh Aira 

yang merupakan salah seorang siswi SMP mengatakan bahwa: 

“...Iye kak, Ku akui kalau sering ka juga terlibat perilaku phubbing 

ini seperti di tempat umum. Alasan ku bisa beragam, tapi yang sering ka 

lakukan karena ketergantungan ka sama Hp ku, merasa seperti mau terus 

ka untuk periksa chat ku di Hp atau upload story. Terkadang juga itu ada 

keinginan ku untuk hindari kebiasaan ini yang buatka canggung juga nda 

nyaman.”
9
  

Phubbing pada remaja dapat terjadi dalam berbagai situasi di mana 

mereka tergoda untuk menggunakan perangkat elektronik mereka daripada terlibat 

                                                           
8
 Adib Safran Aliyah (18 tahun), Pelajar SMA, wawancara, Mangkoso, 25 Juni 2023 

9
 Aira (14 tahun), Pelajar SMP, wawancara, Mangkoso, 30 Juni 2023 
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dalam interaksi sosial yang sebenarnya. Penting bagi remaja untuk menjadi lebih 

sadar akan perilaku ini dan berusaha untuk menciptakan keseimbangan yang sehat 

antara penggunaan teknologi dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.  

Tindakan Sosial Tradisional Max Weber yang terkait dengan perilaku 

Phubbing sering memeriksa ponsel. Jika di dalam kelompok remaja atau 

masyarakat tertentu telah menjadi kebiasaan untuk tidak bisa terlepas dari 

kebiasaan menggunakan ponsel setiap saat, individu dalam kelompok ini mungkin 

cenderung mengikuti norma ini tanpa mempertimbangkan secara kritis 

konsekuensinya. Mereka mungkin menganggapnya sebagai hal yang wajar atau 

bahkan diharapkan untuk selalu menggunakan ponsel. 

3. Kurangnya keterlibatan dalam percakapan 

Fenomena generasi Z yang kurang berinteraksi sosial karena penggunaan 

ponsel pintar adalah masalah yang semakin umum di era digital ini. Pernyataan 

oleh Azwar anas yang merupakan salah seorang remaja yang tinggal di sekitar 

kelurahan Mangkoso mengatakan bahwa: 

“....Kurasa itu jadi hal biasami di teman-temanku. Biasa itu kak 

kalo sedang kumpul-kumpul ki, banyak temanku yang ada di situ lebih 

asik sendiri sama Hp nya. Kurasa itu kayak ji kita ada di ruangan, tapi 

nda komunikasi ji satu sama lain.”
10

 

Penggunaan ponsel pintar yang berlebihan dapat menyebabkan remaja 

lebih tertarik dengan dunia maya daripada berinteraksi dengan teman sebaya atau 

anggota keluarga secara langsung. 
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 Azwar Anas (18 tahun), Pelajar SMA, wawancara, Mangkoso, 28 Juni 2023 
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Pernyataan oleh Jumardin yang  merupakan salah seorang mahasiswa 

yang tinggal di sekitar Kelurahan Mangkoso mengungkapkan bahwa: 

“...Menurut ku perilaku Phubbing ini memiliki dampak besar pada 

interaksi sosial kita di tempat umum. Ketika orang-orang terlalu fokus 

pada Hp nya, mereka mengabaikan kehadiran orang lain di sekitar nya. 

Ini mi yang buat kemampuan kita kurang baik untuk berinteraksi, 

berkomunikasi, atau bahkan berkenalan dengan orang asing.”
11

 

Ketergantungan pada ponsel dapat mengganggu kemampuan remaja 

dalam berkomunikasi secara verbal, membangun hubungan interpersonal yang 

mendalam, dan menghadapi situasi sosial. Perilaku ini juga bisa menyebabkan 

isolasi sosial dan mengurangi kualitas interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. 

Tindakan Sosial Afektif Penggunaan gadget secara berlebihan juga bisa 

dipengaruhi oleh nilai-nilai atau emosi individu terkait dengan teknologi. Jika 

seseorang mengalami kenyamanan atau kepuasan emosional saat menggunakan 

gadget, mereka mungkin lebih cenderung untuk fokus pada perangkat daripada 

memulai percakapan atau berkomunikasi dengan orang baru. 

4. Menggunakan ponsel pada saat berkumpul dengan teman. 

Saat berkumpul dengan keluarga atau teman, pubbing terjadi ketika 

seseorang terlalu terpaku pada ponselnya, memeriksa pesan atau media sosial, 

atau bermain game, sehingga mengabaikan orang-orang di sekitarnya. 

Pernyataan Jumardin yang merupakan salah satu remaja yang tinggal 

sekitar Kelurahan Mangkoso mengungkapkan bahwa: 

“...Ketika teman-teman saya phubbing, terutama saat saya sedang 

bicara atau mencoba berinteraksi secara langsung, saya merasa diabaikan 
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 Jumardin (20 tahun), Mahasiswa, wawancara, Mangkoso, 28 Juni 2023 
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dan kurang penting. Rasanya seperti Hp mereka lebih menarik dari 

percakapa ku, ini yang kadang buat ka merasa sedikit kecewa dan buat 

suasana menjadi kurang menyenangkan.”
12

 

 

Remaja yang diabaikan oleh temannya saat temannya sibuk bermain 

handphone mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dalam interaksi 

sosial. Saat teman-teman terlalu terpaku pada ponsel mereka, remaja tersebut 

merasa diabaikan dan kurang dihargai.  

Pernyataan Anjas Irawan yang juga seorang remaja yang tinggal sekitar 

Kelurahan Mangkoso mengungkapkan bahwa: 

“....Perilaku phubbing menurutku bisa merusak hubungan ku 

dengan teman. Saat saya terus menerus menggunakan ponsel di depan 

mereka, teman-temanku mungkin merasa diabaikan ki atau kurang 

dihargai.”
13

 

Perhatian teman yang seharusnya diberikan pada percakapan atau 

kegiatan bersama menjadi teralihkan pada gadget, sehingga mempengaruhi 

kualitas hubungan sosial. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian, frustrasi, 

dan merugikan kualitas hubungan dan komunikasi dengan teman-teman. 

Pernyataan juga di ungkapkan oleh Azwar Anas mengatakan bahwa: 

„„...Saya merasa bahwa perilaku phubbing ini sangat merusak 

hubungan saat berkumpul dengan teman-teman. Seringkali, kami 

berkumpul untuk nongkrong sama-sama, tapi banyak dari teman-teman 

ku yang lebih fokus sama hp nya masing-masing daripada ngobrol sama 

saya. Mereka memeriksa media sosial, membalas chat, atau main game 

online.”
14
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 Anjas Irawan (18 tahun), Pelajar SMA, wawancara, Mangkoso, 25 Juni 2023 
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Penting bagi remaja untuk menyadari dampak negatif dari perilaku ini 

dan berupaya untuk menciptakan interaksi sosial yang lebih seimbang dan 

bermakna tanpa mengabaikan orang lain saat menggunakan HP. 

Melalui perspektif teori tindakan Max Weber, dapat dipahami bahwa 

perilaku Phubbing saat berkumpul dengan teman dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, termasuk pertimbangan tujuan rasional, nilai-nilai atau emosi individu, 

serta norma-norma sosial yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat tertentu. 

Hal ini dapat berdampak pada kualitas interaksi sosial dan hubungan interpersonal 

dengan teman-teman karena fokus yang lebih besar pada gadget. Hal ini juga bisa 

dikaitkan dengan Tindakan Sosial Rasional Nilai, Phubbing dapat terjadi karena 

remaja melihatnya sebagai perilaku yang sesuai dengan norma-norma atau nilai-

nilai sosial di lingkungan mereka. Jika norma di antara teman-teman mereka 

adalah sering menggunakan ponsel dalam situasi sosial, maka kemungkinan besar 

mereka akan terlibat dalam Phubbing. 

5. Menggunakan ponsel pada saat berkumpul dengan keluarga. 

Kebiasaan main ponsel saat bersama keluarga adalah fenomena yang 

semakin umum terjadi di era digital ini. Banyak anggota keluarga, termasuk anak 

remaja, cenderung terlalu terpaku pada ponsel mereka ketika berada di lingkungan 

keluarga. Hal ini dapat mengganggu momen berkumpul dan interaksi sosial yang 

seharusnya berkualitas dengan anggota keluarga. 
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Pernyataan Ibu Suarni yang tinggal sekitar Kelurahan Mangkoso 

mengungkapkan bahwa: 

“...Engka siseng wettu upodang annakku apa maccule Hp tuttu’, 

engka tomma anakku mangkalima ko i podangi, engkato susssa i podang 

bare’ na rubai kebiasaanna, mappada anak buraneku” 

Artinya:  

“....Saya beberapa kali menasehati anak saya kerena kebiasaan 

bermain Hp nya, ada yang ketika di nasehati dia bisa mengerti, tetapi ada 

juga yang susah untuk diubah kebiasaan nya terutama seperti anak saya 

yang laki-laki.”
15

  

Meskipun berada di lingkungan yang nyaman di rumah, remaja masih 

dapat terjebak dalam Phubbing. Mereka mungkin menghabiskan banyak waktu 

dengan ponsel mereka, memainkan game, menonton video, atau berselancar di 

media sosial, sehingga mengabaikan interaksi dengan anggota keluarga dan 

aktivitas sosial di rumah. 

Pernyataan Fiqa yang merupakan seorang siswi pelajar SMA 

mengungkapkan bahwa: 

“....Beberapakali ka ditegur orang tua ku karena perilaku Phubbing 

waktu di rumah. Mereka bilang kalau mereka merasa diabaikan ki juga 

nda dihargai. Tanggapan orang tua ku buatka sadar kalo perilaku 

Phubbing ku bisa bikin nda harmonis hubungan keluarga.”
16

 

Perilaku Phubbing ini dapat menyebabkan perasaan diabaikan atau 

kurang dihargai oleh anggota keluarga yang lain, serta mengurangi kualitas 

komunikasi dan keintiman dalam hubungan keluarga. Penting bagi setiap anggota 

keluarga untuk menyadari pentingnya momen berkumpul dengan keluarga dan 
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berusaha untuk mengurangi penggunaan ponsel serta lebih fokus dalam interaksi 

dan perhatian terhadap anggota keluarga. 

Berdasarkan perspektif Teori Tindakan Max Weber, dapat diketahui 

bahwa kecenderungan menggunakan gadget saat berkumpul dengan keluarga 

dipengaruhi oleh berbagai aspek. Termasuk di antaranya adalah pertimbangan 

tujuan yang rasional, nilai-nilai atau emosi individu, dan juga norma-norma sosial 

yang berlaku dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Fenomena ini 

berpotensi memengaruhi bagaimana interaksi terjadi di dalam keluarga dan juga 

mempengaruhi kualitas komunikasi serta hubungan antar anggota keluarga. 

6. Mengabaikan etika sosial. 

Mengabaikan etika sosial karena phubbing, atau perilaku mengabaikan 

orang di sekitar karena terlalu fokus pada ponsel atau gadget, adalah sebuah 

masalah yang dapat merusak hubungan sosial dan interaksi antarmanusia. Ketika 

seseorang terlibat dalam phubbing, dia cenderung mengabaikan norma-norma 

sosial yang mengharuskan kita memberikan perhatian dan menghargai kehadiran 

orang lain dalam interaksi sosial. 

Pernyataan informan di bawah adalah salah seorang remaja yang tinggal 

sekitar Kelurahan Mangkoso mengungkapkan bahwa: 

“....Kurasa saya itu kak kalau aktivitas Phubbing bisa bikin rusak 

suasana saat bersama. Seharusnya saat kita kumpul bersama, itu mi 

waktu yang bagus di mana kita bisa berbagi cerita . Tapi sering saya lihat 

teman-teman ku sibuk sama Hp nya. Mereka main instagram, membalas 
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chat, atau nonton video tiktok, sehingga na  abaikan mi kehadiran ku, dan 

ku   rasa seperti saya nda dianggap.”
17

 

Sebagian orang mungkin menganggap terlihat tidak sopan ketika 

seseorang terus-menerus memainkan ponsel saat sedang berbicara atau ngobrol 

dengan orang lain. Ketika seseorang fokus pada ponselnya, dia terlihat kurang 

tertarik dalam percakapan dan tidak memberikan perhatian penuh kepada lawan 

bicaranya. 

Pernyataan oleh Azwar Anas mengungkapkan bahwa: 

“...Ada niat ku untuk ubah perilaku Phubbing ini. Sadar ka kalau 

phubbing bukan cuma merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri ku 

sendiri. Saya mau lebih berinteraksi lagi dengan orang-orang di sekitar 

ku, berusaha ka untuk mengurangi penggunaan Hp ku apalagi waktu 

orang lain bicara sama saya.”
18

 

Beberapa orang mungkin lebih toleran atau memahami bahwa 

penggunaan gadget bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meskipun 

demikian, secara umum, lebih fokus pada ponsel saat di ajak berbicara cenderung 

dianggap tidak sopan dan bisa mempengaruhi kualitas hubungan sosial. Penting 

untuk meningkatkan kesadaran akan etika sosial dan memberikan perhatian penuh 

pada orang yang sedang diajak berbicara untuk menciptakan interaksi yang lebih 

positif dan saling menghargai. 

Tindakan Sosial Tradisional Max Weber, Teori ini mengacu pada 

tindakan yang dilakukan karena dianggap sebagai kebiasaan atau tradisi dalam 

masyarakat. Pada konteks perilaku Phubbing, jika penggunaan teknologi secara 

berlebihan dan mengabaikan etika sosial telah menjadi kebiasaan di suatu 
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kelompok atau komunitas, individu dalam kelompok tersebut mungkin cenderung 

mengikuti norma lokal bahkan jika itu melibatkan perilaku yang bertentangan 

dengan etika sosial yang lebih luas. 

Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti di lapangan, jenis perilaku 

Phubbing yang dominan terjadi pada Generasi Z di kelurahan Mangkoso yaitu 

Phubbing pada saat bersama teman, pengaruh teman sebaya memainkan peran 

besar dalam perilaku remaja. Jika satu anggota kelompok melakukan Phubbing, 

orang lain mungkin juga akan mengikuti atau merasa bahwa ini adalah hal yang 

wajar. Sekelompok remaja dapat berkumpul di taman atau tempat umum untuk 

nongkrong bersama. Namun, salah satu dari mereka mungkin terus-menerus 

teralihkan oleh ponselnya, mengecek media sosial, atau terlibat dalam pesan teks. 

Juga pada saat bermain game online bersama, ada kemungkinan seorang remaja 

terlalu terfokus pada layar perangkatnya dan kurang berinteraksi dengan teman-

temannya yang ada di sekitarnya. Remaja yang melakukan Phubbing saat belajar 

dengan teman di kelas adalah mereka yang cenderung teralihkan oleh ponsel atau 

perangkat elektronik mereka daripada fokus pada materi pelajaran atau interaksi 

dengan teman-teman mereka selama sesi pembelajaran di kelas. Mereka mungkin 

sering memeriksa ponsel untuk pesan, media sosial, atau aktivitas online lainnya, 

yang mengganggu perhatian mereka terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. 

Selain itu, mereka mungkin kurang berpartisipasi dalam diskusi atau kolaborasi 

dengan teman sekelas, sehingga mengakibatkan kurangnya keterlibatan dalam 

pembelajaran kelompok. 
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C. Pengaruh perilaku Phubbing terhadap interaksi sosial remaja  

Perilaku Phubbing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap interaksi 

sosial remaja Generasi Z. Berikut adalah beberapa pengaruh utama yang dapat 

terjadi: 

1.  Gangguan dalam komunikasi 

Phubbing mengganggu komunikasi yang seharusnya berlangsung antara 

remaja, ketika seorang remaja terjebak dalam Phubbing, mereka tidak benar-benar 

hadir secara emosional dan mental dalam percakapan. Mereka mungkin tidak 

mendengarkan dengan baik, tidak memberikan respons yang sesuai, atau tidak 

menunjukkan minat yang nyata terhadap orang lain. Hal ini dapat membuat orang 

lain merasa diabaikan dan mengurangi kualitas komunikasi interpersonal. 

Pernyataan Azwar Anas yang merupakan salah seorang remaja yang 

tinggal sekitar Kelurahan Mangkoso mengungkapkan bahwa:             

“....Phubbing mengganggu kemampuan ku untuk mendengarkan dengan 

baik. Ketika saya melakukan Phubbing, fokus dan perhatian ku terpecah 

antara Hp dan orang yang sedang berbicara. Saya menjadi kurang 

merespon apa yang teman ku katakan, dan sering saya tidak dapat 

menangkap informasi dengan baik. Akibatnya, menjadi kurang empati 

terhadap perasaan orang lain.”
19

 

Ketika seseorang fokusnya terpecah saat di ajak berbicara karena sedang 

main handphone, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan gadget sedang 

mengganggu konsentrasi dan perhatiannya dalam interaksi sosial. Kebiasaan ini 

dapat menyebabkan orang tersebut tidak sepenuhnya mendengarkan dan 
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merespons lawan bicaranya dengan baik, sehingga membuat lawan bicara merasa 

diabaikan atau tidak dihargai. 

Jumardin juga mengungkapkan hal yang sama bahwa: 

“...Phubbing menurutku memberi dampak negatif pada komunikasi ku 

dengan orang lain. Ketika saya menggunakan Hp saat ngobrol atau 

komunikasi sama orang lain, mungkin orang lain merasa diabaikan ki, 

tidak didengarkan, atau kurang dihargai, phubbing ini kurasa 

menghalangi komunikasi ku dengan orang-orang di sekitarku.”
20

 

Penting bagi remaja untuk menyadari dampak negatif dari kebiasaan ini 

dan mencari keseimbangan dalam penggunaan ponsel untuk tetap fokus dan 

terlibat dalam kegiatan-kegiatan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan 

tentang manajemen waktu dan kesadaran akan efek dari fokus perhatian yang 

terpecah dapat membantu remaja mengatasi kebiasaan ini dan meningkatkan 

produktivitas serta hubungan sosial mereka. 

Salah satu teori tindakan Max Weber yang relevan dengan dampak 

perilaku Phubbing gangguan dalam komunikasi adalah Tindakan Sosial 

Rasionalitas Instrumental, melalui perspektif Tindakan Sosial Rasionalitas 

Instrumentl Weber, kita dapat memahami bahwa individu yang terlibat dalam 

Phubbing mungkin melakukan ini dengan tujuan tertentu, meskipun hal ini dapat 

mengakibatkan dampak negatif pada komunikasi. Mereka mungkin lebih memilih 

untuk fokus pada penggunaan ponsel sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi 

mereka daripada memperhatikan potensi risiko gangguan komunikasi yang terkait 

dengan perilaku Phubbing. 
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2. Isolasi sosial  

Isolasi sosial adalah kondisi di mana seseorang merasa terputus atau 

terasing dari hubungan sosial dengan orang lain atau kelompok sosial. Orang yang 

mengalami isolasi sosial merasa kesepian, kurang terhubung, dan merasa bahwa 

mereka tidak memiliki dukungan sosial yang memadai. Isolasi sosial bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kehilangan hubungan sosial yang 

penting, perubahan dalam lingkungan sosial, masalah kesehatan mental, atau 

kecanduan teknologi yang menyebabkan seseorang lebih terpaku pada gadget 

daripada berinteraksi secara langsung dengan orang lain. 

Wawancara oleh Jumardin yang merupakan salah seorang remaja yang 

tinggal di Kelurahan Mangkoso mengatakan bahwa:  

“…Kurasa nda terlalu bagus hubungan sosial ku semenjak punya ka Hp, 

dulu sebelum ada teknologi seperti Hp atau media sosial, lebih sering ka 

berinteraksi langsung sama teman-teman dan keluarga ku. Sekarang, ku rasa lebih 

dekatka sama  layar Hp daripada sama teman atau keluarga ku."
21

 

 

Phubbing dapat menyebabkan isolasi sosial bagi remaja Generasi Z. 

Ketika mereka lebih memilih terlibat dengan perangkat elektronik mereka 

daripada berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka, mereka cenderung 

kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan sosial yang mendalam dan 

bermakna. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian, penurunan kualitas 

hubungan, dan penurunan kesejahteraan mental secara keseluruhan. 

Pernyataan oleh Bayu Indra Permadani yang menceritakan berdasarkan 

pengalaman nya bahwa: 

                                                           
21

 Jumardin (20 tahun), Mahasiswa, wawancara, Mangkoso, 28 Juni 2023 



78 
 

 
 

“...Iye, Isolasi sosial akibat  Phubbing buatka merasa kesepian juga 

terasingkan dari lingkungan sosial ku. Kurasa  sangat kulewatkan momen 

berharga, obrolan atau kesempatan ku untuk bangun hubungan yang 

lebih dekat sama orang-orang di sekitar ku. Selain itu juga 

mempengaruhi mental dan emosional ku.”
22

 

Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi dan 

terasing dari hubungan sosial dengan orang lain. Ketika terlalu fokus pada gadget, 

orang cenderung mengabaikan interaksi sosial langsung, menyebabkan kurangnya 

partisipasi dalam kegiatan sosial dan merasa kesepian. Penggunaan gadget 

berlebihan juga mengganggu kualitas hubungan dengan orang-orang terdekat, 

membuat orang lebih tertarik dengan interaksi virtual daripada interaksi langsung. 

Penting untuk menyadari dampak negatif dan mencari keseimbangan dalam 

penggunaan teknologi, serta aktif dalam interaksi sosial langsung dan mencari 

dukungan dari orang-orang terdekat untuk mengatasi isolasi sosial dan 

memperbaiki kualitas hubungan sosial.  

Dampak negatif dari isolasi sosial akibat perilaku Phubbing dapat juga 

terhubung dengan teori tindakan Max Weber, khususnya Tindakan Sosial Afektif. 

Pada  kasus isolasi sosial akibat Phubbing, orang yang terlibat mungkin memiliki 

nilai-nilai atau perasaan tertentu yang memengaruhi perilaku mereka. Mereka 

mungkin menganggap penting untuk memiliki kebebasan dalam menggunakan 

teknologi, sehingga lebih memusatkan perhatian pada ponsel mereka daripada 

berinteraksi secara sosial, mereka juga mungkin merasa nyaman atau puas ketika 

menggunakan ponsel. Namun, akibat dari perilaku ini, mereka bisa merasa 

terasing dari kelompok atau komunitas sosial mereka, berkurangnya keterlibatan 
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dalam aktivitas sosial, dan akhirnya mengalami isolasi dari interaksi sosial yang 

penting untuk kesejahteraan mental dan emosional, dengan melihat teori tindakan 

sosial Afektif Weber, kita dapat memahami bahwa Phubbing dipengaruhi tidak 

hanya oleh pertimbangan tujuan rasional, tetapi juga oleh nilai-nilai dan emosi. 

Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial dalam interaksi sosial. 

3. Kurangnya keterampilan sosial 

Interaksi sosial yang terjadi di dunia nyata membantu remaja 

mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Namun, Phubbing dapat 

menghambat perkembangan keterampilan sosial ini, dengan lebih memilih 

berkomunikasi melalui layar, remaja mungkin kurang terampil dalam membaca 

bahasa tubuh, menafsirkan ekspresi wajah, dan memahami konteks sosial. Ini 

dapat menghambat kemampuan mereka dalam menjalin hubungans yang sehat 

dan berkomunikasi efektif. 

Iyan Saputra yang merupakan salah seorang remaja yang tinggal di sekitar 

kelurahan Mangkoso mengungkapkan bahwa: 

“...Beberapa kali orang kasi tau ka tentang kurang nya interaksi ku 

dengan orang lain karena perilaku Phubbing ini. Beberapa teman ku atau  

keluarga ku bilang, nda peka waktu kumpul bersama. Mereka mungkin 

merasa kalau saya nda memperhatikan atau nda memahami mereka karna 

saya sering main hp waktu lagi bicara sama, itu mi yang buat ka sadar 

kalau Phubbing ini mempengaruhi kemampuan sosial ku.”
23

 

Gadget dapat membuat orang tidak peka dan kurang pandai dalam 

berkomunikasi karena ketika terlalu sering terlibat menggunakan gadget, orang 

cenderung mengabaikan interaksi sosial langsung dengan orang lain. 
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Pernyataan oleh ibu Jum‟ati mengungkapkan bahwa : 

“...iyya tu uwitauki ku ananae maccule hape i de’na mainge’, ko uwitai 

ana mudae makkukuwe pada ana’ku, dena nengka na messu sibawa 

sibawanna, na deto’ na nengka messu pole kamara’ na, na taro hapena, 

lebbi na poji ma hape na makkumpulu sibawa sibawanna”. 

Artinya:  

“...Salah satu kekhawatiran utama saya jika remaja bermain Hp secara 

berlebihan, anak muda jaman sekarang seperti anak saya, dia sudah tidak 

pernah bergaul dengan teman nya, juga tidak keluar dari kamar nya 

karena sibuk dengan Hp nya, dia lebih memilih bermain Hp daripada 

bergaul dengan teman nya.”
24

 

Perilaku anak yang lebih tertarik dengan gadget daripada dengan teman-

temannya dapat membuat orang tua merasa perihatin. Hal ini karena penggunaan 

gadget yang berlebihan bisa menyebabkan anak menjadi kurang terampil dalam 

berhubungan sosial dengan orang lain, juga kurang berinteraksi secara langsung 

dengan teman sebaya. 

Pada konteks kurangnya keterampilan sosial akibat Phubbing, individu 

yang terlibat mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan orang lain secara langsung karena fokus mereka pada ponsel. Sebagai 

hasil dari perilaku Phubbing, individu tersebut dapat mengalami kesulitan dalam 

membangun hubungan sosial yang sehat dan memahami komunikasi interpersonal 

dengan baik. Melalui perspektif Tindakan Sosial Afektif Weber, kita dapat 

memahami bahwa kurangnya keterampilan sosial akibat Phubbing dapat 

dipengaruhi oleh nilai-nilai dan emosi individu yang terlibat. 

4. Rendahnya perasaan saling terhubung 
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Phubbing dapat menciptakan perasaan kurangnya keterhubungan antara 

remaja Generasi Z. Ketika mereka menghabiskan lebih banyak waktu dalam dunia 

maya daripada dalam interaksi sosial langsung, mereka mungkin merasa kurang 

terhubung dengan orang-orang di sekitar mereka. Ini dapat mengurangi rasa 

kebersamaan, kepercayaan, dan dukungan sosial yang diperlukan untuk 

perkembangan yang sehat. 

 “...Efek negatifnya kurasa sekali kak, Phubbing buatki kebiasaan 

bergaul ku sama orang lain tidak terlalu kurasa, dan buatka kesepian juga 

terisolasi. Rinduka momen dengan orang-orang di sekitar ku karena 

kebersamaan kumenurun, apalagi pas ada wabah covid-19 tahun lalu 

tambah susah ka kurasa berkomunikasi dengan orang lain karena nda 

bisaka keluar rumah, paling lewat chat saja kalau mauka bicara sama 

teman ku.”
25

 

Phubbing mengganggu interaksi sosial dengan teman-teman, remaja 

mungkin merasa bahwa hubungan menjadi dangkal dan kurang bermakna. Rasa 

penyesalan ini muncul karena menyadari bahwa penggunaan gadget yang 

berlebihan telah menyebabkan mereka kehilangan momen berharga dan 

kebersamaan dengan teman-teman. 

Pernyataan informan di atas adalah salah seorang remaja yang tinggal 

sekitar Kelurahan Mangkoso, kemudian Adib yang merupakan salah seorang 

remaja juga mengungkapkan: 

“...Iye, ada beberapa pengalaman ku, waktu makan ka sama keluarga 

atau teman-teman ku, tapi saya lebih fokus ka sama Hp ku daripada 

berinteraksi dengan mereka, itu mi kayak nya yang buat mereka merasa 

diabaikan dan mengurangi rasa saling terhubung di antara kita. Saya 
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juga mengalami situasi di mana saya sendiri merasa nda nyaman saat 

orang lain phubbing saat kita seharusnya saling berkomunikasi ki atau 

menghabiskan waktu bersama. Rendahnya perasaan saling terhubung 

ini kurasa buat rusak hubungan dan memengaruhi kualitas interaksi 

ku.”
26

 

Perilaku phubbing dapat menyebabkan kurangnya perasaan saling 

terhubung dan empati dengan orang lain, karena interaksi sosial langsung menjadi 

berkurang. Remaja mungkin lebih fokus pada virtualitas daripada momen 

kebersamaan nyata dengan teman-teman, dan akibatnya, hubungan sosial menjadi 

dangkal. 

Rendahnya perasaan saling terhubung akibat perilaku Phubbing dapat 

dihubungkan dengan Teori Tindakan Max Weber, terutama melalui perspektif 

Tindakan Sosial Afektif, dalam konteks rendahnya perasaan saling terhubung 

akibat Phubbing, individu yang terlibat mungkin memiliki nilai-nilai atau emosi 

tertentu yang mempengaruhi perilaku mereka. Seseorang dapat merasakan 

kurangnya keterikatan emosional. Mereka mungkin tidak memberikan perhatian 

sepenuhnya atau tidak terlibat secara emosional dalam interaksi sosial, yang dapat 

mengurangi keterikatan dan kedekatan dalam hubungan. 

5. Kecanduan teknologi       

Phubbing juga dapat memperkuat kecanduan teknologi pada remaja, 

ketika mereka terjebak dalam kebiasaan phubbing, mereka cenderung 

menghabiskan lebih banyak waktu dalam penggunaan perangkat elektronik 

mereka. Hal ini dapat mengganggu pola tidur, konsentrasi belajar, dan aktivitas 
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fisik yang sehat, serta meningkatkan risiko masalah kesehatan mental seperti 

kecemasan dan depresi. 

Pernyataan Aira yang merupakan salah seorang remaja yang tinggal 

sekitar Kelurahan Mangkoso mengungkapkan bahwa: 

“....Phubbing ini sangat berpengaruh sekali pada kecanduan teknologi 

ku. Ketika lakukan ka phubbing, seperti terus-menerus ka menggunakan 

Hp, jadi semakin tergantung ka sama teknologi tersebut, sulit sekali 

kurasa melepaskan diri dari Hp ku kayak ada kurasa kurang kalau nda 

terhubungka dengan dunia maya. Phubbing ini buatka kecanduan dalam 

penggunaan teknologi dan juga kurasa mengganggu keseimbangan antara 

kehidupan online dan offline ku.”
27

 

Kebiasaan remaja yang terlalu sering bermain Hp atau gadget dapat 

menyebabkan sulitnya membedakan dunia nyata dan dunia maya. Ketika remaja 

terlalu terpaku pada dunia maya melalui media sosial, mereka dapat kehilangan 

koneksi dengan realitas di sekitar mereka. Interaksi dalam dunia maya sering kali 

bersifat virtual, tidak seperti interaksi sosial langsung dalam dunia nyata. 

Pernyataan salah seorang remaja yang tinggal sekitar Kelurahan 

Mangkoso juga mengungkapkan bahwa: 

“...Iye, kecanduan main Hp sama phubbing na gganggu produktivitasku 

juga kualitas tidurku. Banyak sekali waktuku terbuang karena Hp, 

kadang itu kuabaikanmi PR ku, ini juga bikin interaksi sama orang lain 

jadi beda seperti terisolasika dari orang-orang di sekitar ku.”
28

 

Penggunaan gadget berlebihan mengganggu produktivitas remaja karena 

menghabiskan waktu untuk aktivitas yang tidak produktif seperti bermain game 

dan media sosial. Ini menyebabkan kurangnya fokus dalam belajar, pekerjaan 
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sekolah, dan berdampak pada tidur dan konsentrasi, menyebabkan menurunnya 

produktivitas sehari-hari. 

Penting bagi remaja Generasi Z untuk menyadari dampak negatif 

phubbing pada interaksi sosial mereka. Mereka perlu menciptakan kesadaran akan 

pentingnya hadir secara penuh dalam percakapan, menghormati orang lain, dan 

menciptakan keseimbangan yang sehat antara penggunaan teknologi dan interaksi 

sosial yang nyata. 

Tindakan Sosial Tradisional Max Weber, Teori ini mengacu pada 

tindakan yang dilakukan karena dianggap sebagai kebiasaan atau tradisi dalam 

masyarakat. Pada konteks kecanduan teknologi, individu mungkin terbiasa 

menggunakan teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari tanpa 

mempertimbangkan secara rinci tujuan atau konsekuensi dari penggunaannya, 

dengan menghubungkan Teori Tindakan Tradisional Weber dengan Phubbing dan 

kecanduan teknologi, kita dapat melihat bahwa perilaku ini sering kali terjadi 

karena penggunaan teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

rutinitas sosial modern. Hal ini dapat berdampak pada interaksi sosial dan kualitas 

hubungan interpersonal, karena orang cenderung kurang terlibat secara langsung 

dengan orang-orang di sekitar mereka akibat fokus pada gadget. 

Phubbing, kebiasaan mengabaikan orang di sekitar dengan sibuk 

menggunakan ponsel atau gadget dapat memiliki dampak negatif yang signifikan 

pada generasi Z. Sementara ada situasi di mana penggunaan ponsel atau gadget 

dapat memberikan manfaat, seperti akses cepat ke informasi atau kemampuan 

untuk tetap terhubung dengan orang-orang jauh, namun dampak negatif phubbing 
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pada generasi Z cenderung lebih besar karena cenderung mengganggu kualitas 

interaksi sosial, kesehatan mental, dan keterampilan sosial yang penting untuk 

perkembangan pribadi yang sehat. 

Berdasarkan analisis dari penelitian dan pengamatan di lapangan, faktor 

pendukung perilaku Phubbing termasuk tingginya ketergantungan pada teknologi 

di kalangan individu, terutama generasi Z, yang membuat mereka sulit untuk 

memisahkan diri dari ponsel atau perangkat elektronik mereka. Selain itu, budaya 

digital yang mementingkan koneksi online dan interaksi di dunia maya juga 

mendukung Phubbing. Adapun Faktor penghambat perilaku Phubbing termasuk 

kesadaran akan dampak negatif dari Phubbing terhadap hubungan sosial dan 

kualitas interaksi manusiawi. Beberapa individu mulai menyadari bahwa 

Phubbing dapat mengganggu kualitas hubungan dan berusaha untuk membatasi 

penggunaan ponsel mereka dalam situasi sosial. Selain itu, keterampilan 

komunikasi interpersonal yang kuat juga diakui sebagai penghambat, dengan 

orang-orang yang mengakui pentingnya keterlibatan emosional dalam interaksi 

sosial. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, remaja dapat mengetahui 

dampak dari perilaku Phubbing mereka melalui berbagai sumber informasi dan 

pengalaman pribadi. Mereka mungkin menarik kesimpulan dari interaksi sosial 

yang terganggu atau menurunnya kualitas hubungan dengan teman-teman dan 

keluarga sebagai akibat dari keterlibatan berlebihan dengan ponsel. Meskipun 

sebagian remaja mungkin telah menyadari dan mempertimbangkan dampak 

Phubbing mereka, tidak dapat dijamin bahwa semua remaja memiliki tingkat 
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kesadaran yang sama terkait perilaku ini. Beberapa mungkin perlu lebih banyak 

informasi atau pendidikan tentang betapa pentingnya keterlibatan emosional 

dalam interaksi sosial untuk mengakui dan mengatasi Phubbing. 

Generasi Z yang ada di Kelurahan Mangkoso menunjukkan perilaku 

Phubbing yang dapat dijelaskan dengan dua teori tindakan sosial yang paling 

dominan. Teori Tindakan Sosial Instrumental menekankan bahwa setiap tindakan 

sosial dilakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu atau hasil yang 

diinginkan. Pada konteks perilaku Phubbing, generasi Z terlibat dalam perilaku ini 

karena melihat penggunaan smartphone sebagai alat efektif untuk mencapai 

tujuan, seperti mendapatkan informasi, hiburan, atau interaksi sosial melalui 

media sosial. Kemudian Teori Tindakan Sosial Tradisional berkaitan dengan 

perilaku yang mengikuti norma-norma dan aturan yang sudah ada dalam 

masyarakat. Generasi Z di kelurahan Mangkoso mungkin terlibat dalam Phubbing 

karena perilaku ini telah menjadi norma atau kebiasaan yang diterima di 

lingkungan mereka. Jika Phubbing menjadi norma di antara teman sebaya, 

individu mungkin mengikuti norma ini tanpa banyak refleksi. Kedua teori 

tindakan sosial ini dapat dipahami bahwa perilaku Phubbing generasi Z di 

kelurahan Mangkoso dipengaruhi oleh pandangan smartphone sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan dan oleh norma sosial yang ada di lingkungan mereka. 

Adapun hasil dari penelitian ini cenderung menekankan dampak negatif 

dari perilaku Phubbing karena berdasarkan literatur dan pengamatan yang ada, 

bukti-bukti menunjukkan bahwa Phubbing memiliki konsekuensi negatif yang 

signifikan terhadap interaksi sosial juga hubungan personal pada remaja generasi 
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Z di Kelurahan Mangkoso. Phubbing dapat mengganggu komunikasi 

interpersonal dan memicu perasaan tidak dihargai atau diabaikan oleh individu 

yang menjadi korban. Selain itu, penggunaan ponsel yang berlebihan juga telah 

terkait dengan penurunan kualitas hubungan, peningkatan tingkat stres, dan resiko 

terhadap masalah kesehatan mental seperti kesepian dan kecemasan. Walaupun 

ada potensi manfaat positif dari penggunaan teknologi, fokus penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi dan menyadari risiko-risiko yang terkait dengan perilaku 

Phubbing guna mendukung upaya meminimalkan dampak negatifnya dalam 

interaksi sosial sehari-hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Phubbing pada generasi Z adalah perilaku di mana remaja mengabaikan 

orang di sekitarnya dan terlalu terlibat dengan perangkat elektronik, seperti 

ponsel, saat berinteraksi sosial. Bentuk perilaku phubbing yang terjadi 

pada generasi Z di Kelurahan Mangkoso meliputi bentuk perilaku seperti 

mengabaikan orang di sekitar, sering memeriksa ponsel, kurangnya 

keterlibatan dalam percakapan, menggunakan ponsel pada saat berkumpul 

bersama teman, menggunakan ponsel pada saat berkumpul dengan 

keluarga dan mengabaikan etika sosial.  Phubbing dapat mengurangi 

kualitas interaksi sosial, merusak rasa saling terhubung, dan menciptakan 

jarak antara remaja dengan orang lain di sekitarnya. 

2. Phubbing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap interaksi sosial 

generasi Z di Kelurahan Mangkoso dengan terlalu terlibat pada perangkat 

elektronik seperti gadget atau handphone, mereka cenderung mengabaikan 

orang di sekitar dan kurang hadir secara fisik dan emosional dalam 

interaksi sosial langsung. Hal ini mengakibatkan rendahnya perasaan 

saling terhubung, kurangnya keterampilan sosial, dan terjadinya isolasi 

sosial. Phubbing juga menyebabkan kecanduan teknologi, mengganggu 

produktivitas, dan memengaruhi kualitas hubungan sosial, untuk 

meningkatkan interaksi sosial yang sehat, penting bagi generasi Z dan 

lingkungan mereka untuk menyadari dampak negatif phubbing, mengatur 
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penggunaan teknologi dengan bijak, dan memprioritaskan kehadiran dan 

kualitas interaksi dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini bahwa temuan penelitian menunjukkan 

perlunya meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai dampak negatif 

Phubbing pada generasi Z di Kelurahan Mangkoso. Remaja perlu diberi 

pemahaman tentang pentingnya hadir secara fisik dan emosional dalam 

interaksi sosial, serta pentingnya memprioritaskan hubungan interpersonal 

yang sehat. Pendidikan yang melibatkan remaja, orang tua, dan sekolah dapat 

memberikan informasi dan strategi yang relevan dalam mengelola 

penggunaan teknologi dengan bijak. 
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Wawancara dengan fiqa yaitu salah seorang remaja yang tinggal di 

Kelurahan Mangkoso 



 
 

 
 

 

 

Wawancara dengan Jumardin yakni salah seorang remaja yang tinggal di 

kelurahan Mangkoso 

  

Wawancara dengan ibu suarni yaitu seorang Ibu rumah tangga yang tinggal di 

Kelurahan Mangkoso 



 
 

 
 

 

Wawancara dengan Anjas Irawan yaitu salah seorang remaja yang tinggal di 

Kelurahan Mangkoso 

 

Wawancara dengan Bayu yaitu salah seorang remaja yang tinggal di Kelurahan 

Mangkoso 



 
 

 
 

 

Wawancara dengan Adib yaitu salah seorang remaja yang tinggal di Kelurahan 

Mangkoso 

 

Bersama Drs.As‟ad, kepala Lurah di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng 

Riaja Kabupaten Barru.  



 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Suryadi Suherman, Lahir pada tanggal 29 Desember 

2001, di Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis 

merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara, dari pasangan 

Suherman, S.Hi. dan Hj. Suarni. Penulis pertama kali 

masuk pendidikan Formal di SD Inpres Lawallu pada 

tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang 

sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP DDI 

Mangkoso dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat di tingkat SMP, penulis 

melanjutkan ke Madrasah Aliyah DDI Mangkoso dan tamat pada tahun 2019. 

Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Sosiologi Agama.  

  

 


