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ABTRAK 

Nama  : Nurfadillah. S 

Nim  : 30400120009 

Judul  : Fenomena Fear Of Missing Out Pengguna Media Sosial (Studi  

    Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

    Universitas Hasanuddin) 

 

 

Penelitian ini membahas tentang fenomena Fear Of Missing Out pengguna 

media sosial di Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin. 

Pokok pembahasan tersebut dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah yaitu 1) 

Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Fear Of Missing Out pada 

mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin? 2) Apa 

dampak yang ditimbulkan fenomena Fear Of Missing Out  terhadap interaksi sosial 

mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin? 3) 

Bagaimana hubungan antara keterlibatan media sosial dengan Fear Of Missing Out 

pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin? 

Jenis penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan sosiologi. Sumber data pada penelitian ini ada dua 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor penyebab 

terjadinya Fear Of Missing Out pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin menunjukkan bahwa adanya dua faktor yaitu 

faktor eksteral dan internal 2) Dampak fenomena Fear Of Missing Out pada 

mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin, 

terdapat dua dampak yang dihasilkan yaitu dampak negatif dan dampak positif 3) 

Hubungan antara keterlibatan media sosial dengan Fear Of Missing Out pada 

mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Fear 

Of Missing Out dengan media sosial keduanya memiliki hubungan yang sangat erat 

dan keterkaitan, karena jika seseorang mengalami fenomena Fear Of Missing Out 

yang sangat besar dalam dirinya maka orang tersebut akan lebih  aktif dalam 

mengakses media sosial disetiap harinya. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) Setiap mahasiswa sebaiknya mulai 

membiasakan diri untuk lebih terbuka dan menikmati dunia nyatanya agar tidak 

terjebak dalam kenikmatan sesaat dan sesuatu yang sifatnya semu, agar interaksi 

sosialnya berjalan dengan baik. 2) Agar interaksi sosial tetap berjakan dengan baik 

di lingkungan sekitar sebaiknya para mahasiswa lebih pandai dalam membagi 

waktu dalam bermain handphone agar tidak terlalu memikirkan hal-hal yang ada di 

dalam handphone. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman saat ini tidak lepas dari kemajuan teknologi yang 

berkembang sangat pesat, di era digital yang memudahkan manusia dalam 

beraktivitas dan berkomunikasi membuat aktivitas manusia disepanjang harinya 

menggunakan handphone. Penggunaan media sosial sangat memudahkan para 

pengguna untuk merepresentasikan dirinya maupun untuk terus terhubung dengan 

orang lain dalam banyak hal. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh 

We Are Social, pada tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat bahwa tingkat 

pengguna internet di Indonesia bertambah tinggi. Jika dilihat dari total populasi 

indonesia yang berjumlah 272 juta jiwa, sekitar 60% penduduk indonesia telah 

mendalami dunia virtual (maya).1 Era digital telah membawa masyarakat pada gaya 

hidup baru yang tidak bisa lepas dari perangkat  elektronik. Era digital ditandai 

dengan munculnya  internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang terhubung 

secara internasional. Internet memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan 

manusia seperti mempermudah pekerjaan, pekerjaan dan komunikasi. Kehadiran 

Internet sebagai sarana berhubungan dengan orang lain tentu membawa dampak 

positif. Internet memiliki banyak kelebihan, seperti pemahaman yang lebih 

baiksebagai sarana penyampaian informasi untuk memudahkan pekerjaan. Selain 

banyak kelebihan tersebut, sebagian orang tidak memanfaatkan Internet dengan 

cara menyalah  gunakannya sehingga berdampak pada interaksi sosial manusia. 

Interaksi sosial ini bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia 

dilahirkan sebagai makhluk sosial. Fakta ini menyebabkan manusia tidak dapat 

hidup normal jika ada orang lain. Menurut beberapa ahli, hubungan ini dinamakan 

interaksi sosial. Interaksi sosial adalah dinamika suatu hubungan sosial yang 

melibatkan individu, kelompok dan individu ke dalam kelompok atau sebaliknya. 

 
1Tri Sutarsih, Dkk, Statistik Telekomunikasi Indonesia (Jakarta : Deputi Bidang Statistik 

2021), h.100-104. 
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Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, 

individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung bersosialisasi, manusia 

cenderung menciptakan hubungan satu sama lain, yang mengarah pada interaksi 

antar sesama manusia, baik sebagai individu dengan individu, individu dengan 

kelmpok maupun kelompok dengan kelompok. Masyarakat tidak berada dalam 

keadaan tetap terus menerus. Semua realitas sosial senantiasa berubah dengan 

derajat kecepatan, intensitas, irama dan tempo yang berbeda.2 Interaksi ini 

kemudian berkembang menjadi interaksi sosial, yakni hubungan timbal balik antar 

anggota perkumpulan kehidupan dan berlanjut sampai para anggota tersebut 

melakukan komunikasi sosial, yaitu terwujudnya pertemuan konsepsi dalam 

masyarakat. Interaksi sosial adalah dasar proses sosial yang terjadi sebab adanya 

hubungan-hubungan sosial yang bergerak maju mencakup hubungan antarindividu, 

antar kelompok, atau antara individu dan kelompok. Hal ini karena individu atau 

anggota masyarakat memiliki kesamaan pemahaman tentang semua aspek 

kehidupan, aspek-aspek tersebut dinyatakan dalam bentuk simbol atau bahasa 

sebagai sarana interaksi dan komunikasi, dan kemudian lahirlah konsep-konsep 

dalam konteks tatanan sosial, yaitu konseptual nilai dan norma.3 

Manusia juga merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan 

realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukumnya sendiri dan berkembang 

menurut pola perkembangan tersendiri.4 Dimana semua tindakan manusia 

tergantung pada keadaan, pikiran dan sikap-sikap.5 Maka tidak heran jika saat ini 

tingkat pengguna media sosial semakin tinggi dan semakin tinggi tingkat pengguna 

handphone maka semakin besar seseorang untuk terus terhubung dengan dunia 

maya, hal tersebut membuat banyak pengguna handphone  khususnya pengguna 

media sosial untuk selalu terhubung denga dunia virtualnya (maya) yang 

membuatnya sering untuk mengecek media sosial miliknya.  

 
2Piotr Sztompa, Sosiologi Perubahan, Cet. VII: Jakarta: Kencana, 2017, h. 8 
3Fitriany Dedy, Marhaeni Saleh, Santri Sahar, Pola Interaksi Sosial Masyarakat, Macora, 

2023, h. 2  
4Sudariyono, Interaksi sosial (Semarang:Aprint), 2010, h.5  
5Wahyuni, Teori Sosiologi Klasik, Cet. I: Jl. Mustafa: Carabaca, 2017, h. 23 
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Berdasarkan pengertian tersebut maka konsep interaksi sosial adalah 

hubungan yang terjadi antara orang dengan orang lain, baik secara individu maupun 

kelompok. Dari hasil analisis pengaruh media sosial terhadap komunikasi sosial 

remaja ditemukan bahwa pengaruh media sosial mempunyai dampak positif dan 

negatif terhadap komunikasi sosial siswa. Dampak positifnya antara lain siswa 

dapat dengan mudah mendapatkan informasi, mendapatkan teman baru dan 

memperluas wawasan, yang banyak ditemukan di media sosial dan bermanfaat bagi 

pembaca. Kehadiran smartphone di zaman ini mendorong banyak orang untuk tetap 

aktif di media sosial. Selain itu,banyaknya media sosial seperti Instagram, 

WhatsApp, Line,Facebook, Twitter, Snapchat, danYoutube membuat banyak orang 

bersaing untuk eksistensi. Pengaruh signifikan kecanduan internet terhadap depresi 

dan kesepian serta kurangnya korelasi antara kecanduan internet dan harga diri. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecanduan internet maka semakin 

besar kemungkinan seseorang mengalami depresi dan kesepian.  Keadaan seperti 

ini dikenal dengan istilah Fear Of Missing Out yaitu di mana adanya suatu 

keinginan yang besar untuk dapat selalu terhubung dengan apa yang sedang 

dilakukan orang lain melalui dunia maya.6  

Fear Of Missing Out dicirikan oleh keinginan untuk terlibat dalam apa yang 

dilakukan masyarakat melalui dunia maya. Banyak orang mengalami gejala seperti 

pecinta media sosial yang terobsesi dengan status dan postingan orang lain 

danselalu ingin berbagi akunnya dan menjadiaktif. Komunikasinya sederhana,yang 

mana penggunanya secara aktif atau pasif. Ini menciptakan kecanduan terhadap 

media sosial.  

Mahaiswa yang mengalami Fear Of Missing Out tidak hanya takut 

kehilangan berita di media sosial, namun juga dengan sengaja menampilkan atau 

mempromosikan gambar dan postingan yangmungkin tidak benar karena diangga 

pupdate. Ironisnya, banyak yang menganggap hal tersebut hanya sekedar sensasi 

dan nasib media sosial yang disalahartikan. Fear Of Missing Out inilah yang 

seringkali tidak disadari akibat kecanduan media sosial, nyatanya seseorang 

 
6Alihasan Abdulloh, “Gambaran Fear of Missing Out (Fomo) Pada Mahasiswa Pekanbaru”, 

Skirpsi (Fak. Psikologi Universitas Islam Riau, 2021), h.12. 
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membutuhkan komunikasi secara langsung, memahami apa yang dilihatnya tidak 

semudah dan seindah yang dibayangkannya. 

Seringkali melalui jejaring sosial. Media sosial merupakan alat ganda yang 

di satu sisi memfasilitasi komunikasi yang dapat terjadi kapan saja dan di mana 

saja, namun di sisi lain jejaring sosial menjadikan dunia lebih akrab bagi 

penggunanya virtual dibandingkan dunia nyata. Saat berbicara tentang rasa takut 

ketinggalan  Fear Of Missing Out berinteraksi di tingkat media sosial, baik 

ekstrovert maupun introvert yang terkena dampak  Fear Of Missing Out bereaksi 

dan hidup secara berbeda. Seorang ekstrovert menggunakan kebiasaan ini sebagai 

insentif untuk terus memperbaharui, mengeksplorasi kesamaan dengan yang 

diamati, sehingga semua kebutuhannya terpuaskan.  

Seorang introvert membatasi komunikasi pada level media sosial ini karena 

rasa takut dan cemas yang memicunya. Media sosial dapat menunjukkan, 

komunikasi dengan mahasiswa, perkembangan dan perubahan siswa sikap yang 

juga mempengaruhi perasaan, sikap saat menggunakan jejaring sosial, media sosial 

juga mempengaruhi kebiasaan, tindakan, dan aktivitas siswa. Beberapa orang 

beranggapan bahwa komunikasi atau komunikasi online dapat mengubah pola 

perilaku orang-orang di sekitarnya. Media sosial dianggap sebagai ketakutan yang 

dapat digunakan siapa pun untuk meningkatkan diri dan menciptakan popularitas.. 

Fenomena komunikasi seperti ini yang di mana seseorang merasakan 

kekhawatiran, kecemasan, hingga ketakutan jika ketertinggalan informasi yang 

beredar di media sosial. Fear Of Missing Out adalah syndrome yang menyebabkan 

berbagai kekhawatiran tentang dunia padahal Allah Swt. telah memberitahukan kita 

bahwa rasa takut tentang berbagai macam perkara dunia yang manusia rasakan 

adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada manusia agar bisa bersabar dalam 

menghadapinya.  
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Allah berfirman Q.S Al-Baqarah : 155 yang berbunyi: 

نَ   بشَِيْء    وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ   نَ   وَنقَْص    وَالْجُوْعِ   الْخَوْفِ   م ِ رِ   وَالثَّمَرٰتِ    وَالْْنَْفسُِ   الْْمَْوَالِ   م ِ بِرِيْنَ   وَبشَ ِ الصّٰ  

Terjemahannya: 

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi 

Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar...”7 

 Berdasarkan tafsir Qur’an kemenag menjelaskan bahwa kehidupan manusia 

memang penuh cobaan. Dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui 

kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan 

harta, jiwa, dan buah-buahan. Turunnya ayat ini adalah suatu kenikmatan bagi 

manusia, karena dengan mengetahui informasi yang Allah berikan tentang adanya 

cobaan yang berupa ketakutan akan hal-hal duniawi maka seharusnya manusia bisa 

mempersiapkan diri untuk menghindari hal-hal yang akan menjerumuskannya pada 

perasaan kekhawatiran atau ketakutan. Mengetahui bahwa takut, khawatir ataupun 

kecemasan adalah ujian yang Allah berikan. Di karenakan tidak ingin ketinggalan 

informasi mengenai apa yang terjadi membuat kita cenderung menghabiskan 

hampir seluruh waktu yang kita miliki untuk memantau media sosial. Bahkan 

hingga melupakan ibadah, tugas, kebersamaan dengan orang terdekat dan hal 

penting lainnya. Padahal waktu adalah hal yang sangat krusial dalam kehidupan 

seorang manusia. Karena waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kita ulang 

kembali.  

Rasulullah Saw bersabda: 

ةُ : النَّاسِ  مِنَ   كَثيِْر    فيِْهِمَا مَغْبوُْن   نعِْمَتاَنِ                 حَّ وَالفَرَاغُ  الصِ   

Terjemahannya: 

“Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat 

sehat dan waktu luang.” (HR Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah).8 

 
7Kementrian Agama RI, “Qur’an Kemenag”, Official Website Resmi Kementrian Agama 

RI, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=155&to=155 (10 Oktober 2023) 
8Muhammad Ardhyansyah, Dhia Aziz Hogantara, “Fear of Missing Out dalam Perspektif 

Islam”, jurnal post, 2023. 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=155&to=155


6 
 

 

Media sosial atau dikenal sebagai situs jejaring sosial, memudahkan 

pengguna dalam berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat membentuk ikatan 

sosial secara virtual, selain itu juga dapat mempresentasikan dirinya melalui media 

sosial. Selain itu, lamanya seseorang mengakses media sosial merupakan salah satu 

faktor yang menjadi pemicu sindrom Fear Of Missing Out. Seperti halnya kasus 

yang telah terjadi di kota Makassar. Banyak sekali remaja di Makassar yang 

menderita Fear Of Missing Out terhadap Instagram berdasarkan hasil penelitian 

salah satu mahasiswa di kota Makassar. Fenomena ini sebenarnya sudah banyak 

sekali terjadi dalam kehidupan, terutama pada remaja dan pemuda, tetapi tidak 

menutup kemungkinan juga orang tua ada yang menderita sindrom tersebut. Dapat 

kita lihat bahwa saat ini orang tua juga sudah sangat lihai menggunakan handphone 

untuk mengakses media sosial. Jadi Fear Of Missing Out ini dapat dikatakan 

sebagai sebuah sindrom yang telah ada sejak lama hanya saja kita tidak menyadari 

bahwa kita menderita sindrom tersebut. Terlepas dari dampak negatif yang sering 

kali ditimbulkan dari penggunaan media sosial, dapat kita katakan bahwa dari 

penggunaan media sosial yang kita lihat yang telah memberikan banyak hasil yang 

berbagai macam bagi para penggunanya.9  

Adapun  peneliti  terdahulu  yang  membahas  kajian  tentang Fear Of 

Missing Out yakni penelitian tentang “Hubungan Antara Fear Of Missing Out 

Dengan Kecanduan Media Sosial Pada Remaja”. Penelitian ini  di  teliti  oleh 

Aisyah  Firdaus  Hariadi  menyatakan  semakin  tinggi Fear  Of  Missing  Out maka 

semakin  tinggi kecanduan media sosial, hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 

hubungan antara Fear Of Missing Out dengan kecanduan  media  sosial  pada  

remaja  siswa  MAN  Surabaya,  dengan  korelasi  bersifat  positif  begitu  pula 

sebaliknya. Selanjutnya penelitian  oleh Asri  Wulandari Hubungan Kontrol Diri 

dengan Fear Of Missing Out  Pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial. 

Menemukan bahwa kurangnya mahasiswa mengontrol diri dalam menggunakan 

media sosial sangat berpengaruh terjadinya Fear Of Missing Out. Banyaknya 

informasi di media sosial membuat individu merasa selalu ingin tahu dan ingin 

 
9Przybylski, A. K, Dkk, “Fear of Missing Out Scale (FOMO)”, APA PsycTests, 2013. 
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mendapatkan informasi terbaru (up to date), rendahnya kontrol  diri  seseorang  

dapat  menimbulkan  perilaku  adiktif  dalam  penggunaan  media  sosial  sehingga  

akanmenimbulkan Fear  Of  Missing  Out,  terutama  pada  mahasiswa  sekarang  

yang  dihadapkan  dengan kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, 

mengharuskan mahasiswa untuk mengolah informasi di media sosial yang semakin 

hari semakin berkembang pesat. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di mahasiswa Fakultas 

Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin mendapatkan hasil bahwa 

beberapa mahasiswa terindikasi mengalami Fear Of Missing. Mahasiswa yang 

mengalami Fear Of Missing menyebabkan perubahan sosial pada diri mereka dan 

cenderung menyendiri atau sibuk sendiri dengan aktivitasnya ditengah keramaian 

daripada berinteraksi dengan lingkungannya.  

Berdasarkan latar belakang yang dicantumkan peneliti yang bertujuan untuk 

mengarahkan permasalahan yang akan diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk 

mengambil judul: Fenomena Fear Of Missing Out Pengguna Media Sosial 

(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, untuk 

menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan tidak keluar dari 

pokok permasalahan, oleh kerena itu penelitian ini difokuskan untuk melihat faktor-

faktor terjadinya Fear Of Missing Out dan dampak yang ditimbulkan terhadap 

mahasiswa Universitas Hasanuddin. 

2. Deskripsi Fokus 

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami pembahasan, maka perlu ditegaskan deskripsi fokus  dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Fenomena yang di maskud dalam penelitian ini adalah merujuk pada peristiwa 

yang dapat dilihat secara langsung yaitu kebiasaan mahasiswa Universitas 
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Hasanuddin dalam menggunakan handphone di tengah aktivitasnya yang 

sedang berlangsung di kampus.  

b. Fear Of Missing Out  yang di maksud dalam penelitian ini adalah merujuk pada 

tingkah laku mahasiswa fakultas ilmu kelautan da perikanan Universitas 

Hasanuddin yang di tengah aktivitasnya seringkali membuka handphone secara 

terus-menerus. 

C. Rumusan Masalah 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya fenomena Fear Of Missing Out 

pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin? 

2. Apa dampak yang ditimbulkan fenomena Fear Of Missing Out  terhadap 

interaksi sosial mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin? 

3. Bagaimana hubungan antara keterlibatan media sosial dengan Fear Of Missing 

Out pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka diperlukan agar peneliti dapat memecahkan permasalahan 

dan mencapai tujuan untuk mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan belum teliti. 

Maka diperlukan tinjuan pustaka untuk mendapatkan kerangka berpikir yang 

membangun penelitian serta memperoleh hasil dan tujuan yang maksimal. 

 Sejauh penelusuran peneliti, telah ditemukan beberapa penelitian tentang 

Fear Of Missing Out dan sudah ada yang secara umum dinilai cukup mendukung 

untuk menjadi sebuah perbandingan sekaligus referensi yang berkaitan dengan 

penelitian saat ini. Tetapi dalam beberapa penelitian yang ditelusuri tidak 

ditemukan yang secara skhusus menjelaskan tentang terkait masalah dalam 

penelitian saat ini, di antaranya: 

1. Skripsi oleh A. Rina Syahrina dengan judul “Pengaruh Harga Diri Terhadap 

Fear Of Missing Out Pada Remaja Pengguna Media Sosial Instagram Di Kota 

Makassar”. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui tingkat kategori harga diri 

remaja di kota Makassar mulai dari sedang, rendah dan sangat rendah.  Selain 
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itu juga diketahui seberapa banyak remaja di kota Makassar yang menderita 

Fear Of Missing Out instagram10.  

Penelitian tersebut sama-sama mengangkat tentang Fear Of Missing Out. 

Sedangkan letak perbedaanya adalah penelitian tersebut berfokus pada 

pengguna media sosial instagram sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor 

penyebab dan dampak Fear Of Missing Out terhadap mahasiswa pengguna 

media sosial sedangkan  

2. Skripsi oleh Asri Wulandari dengan judul “Hubungan Kontrol Diri Dengan 

Fear Of Missing Out Pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial”. Hasil dari 

penelitian ini adalah diketahui bahwa terdapat hubungan negtif antara kontrol 

diri dengan Fear Of Missing Out , penelitian ini mengkaji terkait dengan 

hubungan kedua hal diatas11.   

Penelitian tersebut sama-sama mengangkat tentang Fear Of Missing Out. 

Sedangkan letak perbedaanya adalah penelitian tersebut berfokus pada 

hubungan kontrol diri sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor penyebab 

dan dampak Fear Of Missing Out terhadap mahasiswa pengguna media sosial. 

3. Skripsi oleh Khanza Syadia Daravit dengan judul “Hubungan Anatara 

Kepuasan Hidup Dengan Fear Of Missing Out Pada Mahasiswa Fakultas 

Psikologi UIN Malang Pengguna Media Sosial”. Hasil dari penelitian ini adalah 

diketahui tingkat kepuasan hidup mahasiswa psikologi dimana hasil 

prsentasenya antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Diketahui juga 

bahwa ketika variabel kepuasan hidup meningkat maka variabel sindrom 

menurun.   

Penelitian tersebut sama-sama mengangkat tentang Fear Of Missing Out. 

Sedangkan letak perbedaanya adalah penelitian tersebut berfokus pada 

kepuasan hidup penderita Fear Of Missing Out sedangkan penelitian ini 

 
10A. Rina Syahrina, “Pengaruh Harga Diri Terhadap Fear Of Missing Out 

Pada Remaja Pengguna Media Sosial Instagram Di Kota Makassar”, Skripsi 

(Makassar: Fak. Psikologi Universitas Bosowa Makassa, 2021), h.105  
11Asri Wulandari, “Hubungan Kontrol Diri Dengan Fear Of Missing Out 

Pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial”, Skripsi (Fak.Ushuluddin UIN Raden Intan 
Lampung, 2020), h. 50 
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berfokus pada faktor penyebab dan dampak Fear Of Missing Out terhadap 

mahasiswa pengguna media sosial.  

4. Jurnal oleh Rizki Setiawan Akbar, Dkk dengan judul “Ketakutan Akan 

Kehilangan Momen Fear Of Missing Out  Pada Remaja Kota Samarinda”. Hasil 

dari penelitian ini adalah diketahui bahwa fomo dapat membuat seseorang tidak 

peduli dengan dirinya sendiri, terganggu waktu tidurnya dan terganggu berbagai 

aktivitas lainnya yang ia miliki.   

Penelitian tersebut sama-sama mengangkat tentang Fear Of Missing Out. 

Sedangkan letak perbedaanya adalah penelitian tersebut berfokus pada remaja 

kota semarang sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor penyebab dan 

dampak Fear Of Missing Out terhadap mahasiswa pengguna media sosial. 

5. Jurnal oleh Lira Aisafitri, Dkk dengan judul “Sindrom Fear Of Missing Out 

Sebagai Gaya Hidup Generasi Milenial di Kota Depok”. Hasil dari penelitian 

ini adalah diketahui bahwa milenial yang mengalami sindrom Fomo memiliki 

rasa keinginan yang tinggi, dimana mereka selalu mencari tahu media sosialnya 

setiap saat dengan karakteristik gaya hidup mereka yang selalu mengecek media 

sosialnya setiap saat dengan frekuensi yang cukup tinggi, penelitian ini lebih 

memfokuskan pada gaya hidup dengan sindrom Fomo. 

Penelitian tersebut sama-sama mengangkat tentang Fear Of Missing Out. 

Sedangkan letak perbedaanya adalah penelitian tersebut berfokus pada gaya 

hidup generasi milenial sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor penyebab 

dan dampak Fear Of Missing Out terhadap mahasiswa pengguna media sosial. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 

ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk: 

a. Mengetahui penyebab terjadinya Fear Of Missing Out pada mahasiswa  fakultas 

Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin 

b. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya fenomena Fear Of Missing 

Out pada mahasiswa  Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin 
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c. Untuk mengetahui hubungan antara keterlibatan media sosial dengan Fear Of 

Missing Out pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan 

Universitas Hasanuddin. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara ide bagi 

penelitian yang sejenis untuk kemudian hari dimungkinkan dilakukan 

pengembangan serta bisa menjadi inspirasi bagi jenis penelitian yang serupa. 

b. Secara Praktis 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan terkait fenomena Fear Of Missing Out 

2. Penelitian ini sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada 

Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar 

 

 



 

 12 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Fenomena Sosial 

1. Pengertian Fenomena Sosial 

Fenomena sossial merupakan kejadian nyata yang dapat dilihat secara 

langsung melalui pancaindra dan dapat dijelaskan dalam penelitian bersifat ilmiah. 

Pada penjelasan ini jelas bahwa fenomena sosial harus bisa dibuktikan melalui 

langkah penelitian yang sistematis agar apa yang dilihanya dapat dipertanggung 

jawabkan. Diamana suatu tampilan objek, peristiwa, dalam persepsi. Sesuatu yang 

tampil dalam kesadaran. Bisa berupa hasil rekaan atau kenyataan. Fenomena adalah 

apa saja yang muncul dalam kesadaran. Fenomena, dalam konsepsi Huesserl, 

adalah realitas yang tampak, tanpa selubung atau tirai antara manusia dengan 

realitas itu12. Realitas yang menampakkan dirinya sendiri kepada manusia. 

Sementara itu, dalam mengahadapi fenomena itu manusia melibatkan 

kesadarannya, dan kesadaran selalu berarti kesadaran akan sesuatu (realitas).13 

Menurut Prof. Dr. Buchari Lapau fenomena adalah sesuatu hal yang bisa disaksikan 

dengan panca indera serta dapatdinilai dan diterangkan secara ilmiah. Fenomena 

juga merupakan fakta yang kita temui di lapangan.14 Fenomena adalah fakta sosial 

atau kejadian sosial yang terlihat di lapangan. Fenomena sosial ini mampu 

memberikan gambaran masyarakat secara umum, dari dinamika kelompok 

sosialnya atau dapat menciptakan intergrasi sosialnya. 

Fenomena itu dikatakan juga sebagai fakta sosial dalam kehidupan 

masyarakat yang dilakukan lantaran adanya bentuk-bentuk perubahan sosial yang 

diakibatkan oleh tindakan masyarakat itu sendiri tindakan yang telah dilakukan 

beberapa masyarakat selanjutnya memunculkan fenomena atau suatu kejadian yang 

berkesan oleh karena itu munculnya berbagai fenomena ini akan memiliki dampak 

 
12Mohammadsafari, Pengertian Fenomena - Pengertian Menurut Para Ahli, Id.Scribd.Com, 

(03 Oktober 2023)  

Buchari Lapau, Metode Penelitian Kesehatan (Jakarta: Iksaka Banu 2012), H 21.  
13Dikutipdari: Eprints.Umg.Ac.Id. Bab 2 (03 Oktober 2023)   
14Buchari Lapau, Metode Penelitian Kesehatan (Jakarta: Iksaka Banu 2012), H 21. 
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negatif tetapi beberapa juga akan memiliki dampak yang positif fenomena itu 

kemudian perlu untuk disikapi dengan mudah karena untuk meminimalisir efek 

negatifnya jika fenomena tersebut mengandung negatif seperti fenomena seksual 

yang mana terjadi hubungan ini kriminalisasi dan fenomena lainnya dengan begitu 

bisa menjadi rumus ke dalam pergaulan yang salah dapat kita garis bawahi bahwa 

fenomena sosial merupakan semua gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat 

diamati serta dikaji dalam kehidupan sosial atau ilmu sosial fenomena sosial dapat 

diartikan sebagai gejala sosial.15 

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto di mana 

fenomena sosial itu suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau 

masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial kemudian fenomena 

sosial sebagai masalah sosial jadi suatu kejadian dapat disebut fenomena jika 

termasuk suatu masalah masalah yang memberi dampak negatif terjadi berulang 

dan bisa menyebar dengan sangat mudah fenomena sosial sebagai gejala-gejala atau 

peristiwa yang terjadi dan dapat diamati oleh kehidupan sosial. 

2. Jenis-Jenis Fenomena Sosial 

Fenomena sosial atau gejala sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 

seperti faktor ekonomi yang menjadi adanya fenomena kemiskinan merajalela, 

selanjutnya faktor psikologis yang telah menyebabkan mental setiap individu 

menjadi sakit hingga depresi, faktor biologis yang telah menyebabkan penyakit 

menular, dan lain sebagainya. Setiap faktor tersebut merupakan macam-macam dari 

fenomena sosial yaitu, 

a. Fenomena Sosial Ekonomi 

Jenis fenomena sosial yang pertama adalah fenomena sosial ekonomi. 

Fenomena sosial ekonomi adalah fenomena sosial yang dilatarbelakangi oleh 

kondisi atau permasalahan ekonomi. Seperti yang diketahui bersama, 

perekonomian adalah hal krusial dalam hidup. 

 

 

 
15Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat (Bandung: Pt Setia 

Purna Inves, 2007), h.33   
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b. Fenomena Sosial Psikologis 

Jenis yang kedua adalah fenomena sosial psikologis,. Fenomena sosial 

psikologis adalah fenomena sosial yang terjadi karena adanya masalah pada 

psikologi atau kesehatan mental dari anggota masyarakat. Jika seseorang telah 

mengalami gangguan kejiwaan, maka dapat berpotensi menyebabkan adanya 

masalah sosial. Masalah sosial yang telah dibentuk kemudian menyebabkan 

gangguan kejiwaan juga bagi orang lainnya.  

Oleh karena itu, yang terjadi pada akhirnya memunculkan fenomena yang 

berulang dan semakin meluas. Jadi, fenomena sosial psikologis juga dapat terjadi 

karena ada suatu kejadian yang membuat trauma pada masyarakat, contohnya 

tragedy peperangan invasi Amerika Serikat ke negara Irak, kemudian invasi 

Ukraina ke negara Rusia, masyarakat yang tinggal di negara tersebut tentu 

mengalami trauma akibat peperangan yang terjadi. 

c. Fenomena Sosial Biologis 

Jenis fenomena sosial berikutnya, adalah fenomena sosial biologi. Dalam 

hal ini fenomena sosial biologis bisa kita lihat seperti fenomena penyakit menular, 

termasuk juga pandemi Covid-19 yang terjadi, cacar monyet dan lain sebagainnya. 

Dalam perkembangan biologi, adanya virus membuat penyakit Covid-19 mudah 

menular dan dialami oleh nyaris semua manusia di muka bumi ini. 

d. Fenomena Sosial Lingkungan Alam 

Fenomena sosial lingkungan alam yang merupakan fenomena atau masalah 

sosial yang diakibatkan oleh kondisi alam atau sebuah peristiwa alam. Fenomena 

ini sulit untuk dihindari karena memang kejadian alam tidak dapat dicegah. 

Manusia umumnya hanya dapat meminimalkan dampaknya, seperti pada fenomena 

erupsi gunung berapi di suatu daerah di Indonesia. 

e. Fenomena Sosial Budaya 

Jenis fenomena sosial yang terakhir adalah fenomena sosial budaya. 

Fenomena sosial budaya adalah fenomena sosial atau masalah sosial yang terjadi 

karena adanya perbedaan budaya yang saling bertabrakan. Kemudian, fenomena 

sosial budaya juga bisa terjadi karena adanya perselisihan terkait produk budaya. 
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Contohnya adalah perselisihan tentang pengakuan budaya Reog Ponorogo maupun 

Wayang Kulit oleh negara Malaysia. 

Selain itu, penularan penyakit cacar monyet di antara manusia berlangsung 

melalui kontak langsung dengan lenting atau luka di kulit, cairan tubuh, droplet 

(percikan air liur) yang dikeluarkan saat bersin dan batuk, serta menyentuh 

permukaan yang terkontaminasi virus cacar monyet.16 

B. Fear Of Missing Out 

Fear of missing out (fomo) pada dasarnya merupakan kecemasan sosial 

tetapi dengan perkembangan teknologi dan internet saat ini menyebabkan kondisi 

ini semakin meningkat. Fear of missing out (fomo) disebut sebagai suatu kecemasan 

sosial yang lahir dari kemajuan teknologi, informasi dan keberadaan media sosial 

yang kian meningkat.17 Saat ini, berbagai macam bentuk informasi dapat diperoleh 

melalui internet, salah satunya adalah informasi sosial dimana internet memberikan 

fasilitas bagi individu untuk terhubung dengan lingkungan sosialnya dan dapat 

melakukan komunikasi tanpa harus bertatap muka.  

Fomo merupakan ketakutan akan kehilangan momen berharga individu atau 

kelompok lain dimana individu tersebut tidak dapat hadir di dalamnya dan ditandai 

dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan 

melalui internet atau dunia maya. Fear of missing out (fomo) merupakan ketakutan 

yang dirasakan oleh seseorang bahwa orang lain mungkin sedang mengalami suatu 

hal atau kejadian menyenangkan, namun orang tersebut tidak ikut merasakan hal 

tersebut. Menurut Przybylski dkk, sindrom Fear of Missing Out  memiliki beberapa 

aspek, yaitu sebagai berikut:  

a. Self. 

Kebutuhan psikologis ini berkaitan dengan kompetensi dan autonomi. 

Kompetensi merupakan keyakinan individu untuk melakukan tindakan secara 

efektif dan efisien, sedangkan autonomi bermakna sebagai kemampuan individu 

dalam menentukan sebuah keputusan. Apabila kebutuhan psikologis akan self tidak 

 
16Dikutipdari: Https://Www.Gramedia.Com/Literasi/Contoh-Fenomena-Sosial/   
17Jwt Intelligence, Fear Of Missing Out (Fomo), (New York: Jwt Intelligence, 2011). 

https://www.gramedia.com/literasi/contoh-fenomena-sosial/
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terpenuhi, maka individu cenderung menyalurkan melalui internet untuk 

mendapatkan berbagai macam informasi dan berhubungan dengan orang lain.  

Kebutuhan competence berkaitan dengan keyakinan individu untuk 

melakukan tindakan atau perilaku tertentu secara efisien dan efektif. Rendahnya 

kepuasan terhadap competence akan memungkinkan individu merasa frustasi dan 

putus asa. Sementara autonomy adalah pengalaman merasakan adanya pilihan, 

dukungan dan kemauan yang berkaitan dengan memulai, memelihara dan 

mengakhiri keterlibatan perilaku. Idividu bebas mengintegrasikan tindakan yang 

dijalankan dengan diri sendiri tanpa terikat atau mendapat kontrol dari orang lain. 

Apabila kebutuhan psikologis akan self tidak terpenuhi, maka individu akan 

menyalurkannya melalui internet untuk memperoleh berbagai macam informasi 

dan berhubungan dengan orang lain. Hal tersebut akan menyebabkan individu terus 

berusaha untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi pada orang lain melalui 

internet.  

b. Relatedness.  

Kebutuhan pada seseorang agar selalu merasa terhubung, tergabung, pada 

kebersamaan dengan individu lain. Ketika kebutuhan relatedness tidak dapat 

dipenuhi, seseorang akan merasakan perasaan khawatir dan mencoba mencari tahu 

pengalaman dan aktivitas yang dilakukan oleh orang lain seperti halnya melalui 

internet. Sedangkan menurut JWT Intellegence, aspek-aspek Fear of Missing Out 

adalah sebagai berikut:  

1. Comparison with friends, adalah munculnya perasaan negatif karena 

melakukan perbandingan dengan teman maupun orang lain.  

2. Being left out, munculnya perasaan negatif karena tidak dilibatkan dalam 

suatu kegiatan atau perbincangan.  

3. Missed experiences, munculnya perasaan negatif karena tidak dapat terlibat 

dalam suatu aktivitas.  

4. Compulsion, perilaku mengecek secara berulang aktivitas yang dilakukan 

oleh orang lain yang bertujuan untuk menghindari perasaan tertinggal berita 

terkini. 
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c. Indikator Fear of Missing Out peneliti mendapatkan tiga indikator, indikator-

indikator tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Ketakutan diartikan sebagai keadaan emosional yang timbul pada seseorang 

yang merasa terancam ketika seseorang sedang terhubung atau tidak terhubung 

pada suatu kejadian atau pengalaman atau percakapan dengan pihak lain.  

2. Kekhawatiran diartikan sebagai perasaan yang timbul ketika seseorang 

menemukan bahwa orang lain sedang mengalami peristiwa menyenangkan 

tanpanya dan merasa telah kehilangan kesempatan bertemu dengan orang lain.  

3. Kecemasan diartikan sebagai respons seseorang terhadap sesuatu yang tidak 

menyenangkan ketika seseorang sedang terhubung atau tidak terhubung pada 

suatu kejadian, pengalaman, serta percakapan dengan pihak lain. 

C. Media Sosial 

Media sosial adalah situs yang setiap orang bisa membuat web page pribadi, 

sehingga dapat terhubung dengan teman-teman atau orang lain untuk berbagi 

informasi dan berkomunikasi. Media sosial yang memiliki pengguna terbesar atau 

paling diminati antara lain facebook, twitter, dan instagram. Jika media tradisional 

menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan 

internet. 

 Media sosial adalah sebuah media online, yang dimana para penggunanya 

bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menghasilkan sesuatu meliputi blog, 

jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki 

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di 

seluruh dunia.  

Saat teknologi internet dan teknologi ponsel makin berkembang maka 

media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses YouTube 

misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan 

sebuah mobile phone, sehingga informasi dan berita lebih cepat didapatkan. 

Demikian cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan terjadinya 

fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi 

juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak 

menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-
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berita. Sehingga banyak pula yang berpendapat bahwa YouTube lebih dari TV. Hal 

ini dikarenakan cepatya informasi yang didpatkan dan bermacam-macam informasi 

dari berbagai chanel.18  

Media sosial adalah media berbasis Internet yang memberikan kesempatan 

kepada pengguna untuk berinteraksi dengan khalayak luas dan memperkenalkan 

diri mereka seketika atau tertunda, sehingga lebih meningkatkan nilai konten yang 

dibuat pengguna dan persepsi interaksi dengan orang lain. 

Media Sosial adalah alat bantu dalam menyampaikan informasi dari 

seseorang kepada seseorang atau kelompok orang, untuk mencapai tujuan individu 

maupun tujuan kelompok. Platform media yang memfokuskan pada eksistensi 

pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaburasi, 

Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang 

menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial 

menyimpulkan bahwa media sosial merupakan medium di internet yang 

memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinterakasi, 

bekerjasama, saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan 

membentuk ikatan sosial secara virtual. 

  Berbagai pengertian di atas penulis menggaris bawahi bahwa media sosial 

mempunyai ciri has tertentu dalam kaitannya setiap manusia melakukan hubungan 

soial di zaman perkembangan teknologi komunikasi. Media sosial merupakan salah 

satu platform yang muncul di media siber karena itu, media sosial yang ada tidak 

jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh media siber. Adapun 

karaktristik media yaitu, jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial dan 

konten oleh pengguna. Adapun juga macam-macam media sosial yaitu, facebook, 

youtube, instagram, twitter, blog. 

 

 

 

 

 
18Dikutipdari: Etheses.Iainponorogo.Ac.Id. Bab 2, (03 Oktober 2023)  
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D. Jean Baudrillar 

Jean Baudrillard adalah seorang pakar dalam teori kebudayaan, beliau juga 

seorang filosof, komentator politik, sosiolog, dan fotografer asal Perancis. Konsep 

Baudrillard mengenai simulasi adalah tentang penciptaan kenyataan melalui model 

konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan “mitos” yang tidak dapat dilihat 

kebenarannya dalam kenyataan. Model ini menjadi faktor penentu pandangan kita 

tentang kenyataan. Segala yang dapat menarik minat manusia seperti seni, rumah, 

kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya - ditayangkan melalui berbagai media 

dengan model-model yang ideal, di sinilah batas antara simulasi dan kenyataan 

menjadi tercampur aduk sehingga menciptakan hyperreality di mana yang nyata 

dan yang tidak nyata menjadi tidak jelas.  

Dunia menurut Baudrillard, didominasi oleh “simulacrum”. Ini adalah 

konsep yang diperkenalkan Jean Baudrillard yang mewakili tiadanya lagi batas 

antara yang nyata dengan yang semu. Dunia telah menjadi dunia imajiner. 

Baudrillard memberikan contoh Disneyland. Disneyland adalah suatu dunia 

imajiner di mana segala sesuatunya bersifat futuristik, dan mimpi-mimpi. 

Disneyland telah menjadi bius bagi sebagian besar konsumen kelas menengah 

sehingga selalu dijelajahi orang sepanjang tahunnya.19 Disneyland menurut 

Baudrillard merupakan bentuk pemujaan berhala mut akhir. Pemujaan yang 

menunjukkan betapa irasionalnya perilaku konsumtif orang-orang yang rela 

mengantri berjam-jam, membayar puluhan dollar hanya untuk memuaskan nafsu, 

insting, dorongan dan impuls. Kolektivitas yang muncul adalah semu. 

Segerombolan orang riang gembira menikmati kebersamaan mereka. Kemudian 

kembali terpecah menjadi individu-individu yang menjemukan dengan rutinitas 

yang itu-itu saja ini adalah sebuah simulakrum.  

Jean Baudrilard menggunakan juga istilah hiperialitas untuk menjelaskan 

perekayasaan (dalam pengertian distorsi) makna di dalam media. Hiperealitas 

komunikasi, media dan makna menciptakan satu kondisi, di mana kesemuanya 

dianggap lebih nyata daripada kenyataan, dan kepalsuan dianggap lebih benar 

 
19Muhammad Azwar, Teori Simulakrum Jean Baudrillard Dan Upaya Pustakawan 

Mengidentifikasi Informasi Realitas, Khizanah Al-Hikmah 2, No.1(2014): h.39.  
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daripada kebenaran. Isu lebih dipercaya ketimbang informasi, rumor dianggap lebih 

benar ketimbang kebenaran. Kita tidak dapat lagi membedakan antara kebenaran 

dan kepalsuan, antara isu dan realitas. Berkembangnya hiperealitas komunikasi dan 

media tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang telah berkembang 

mencapai teknologi simulasi.  

Hiperealitas menciptakan satu kondisi yang di dalamnya kepalsuan berbaur 

dengan keaslian; masa lalu berbaur masa kini; fakta bersimpang siur dengan 

rekayasa; tanda melebur dengan realitas; dusta bersenyawa dengan kebenaran. 

Kategori-kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu-isu, realitas seakan-akan 

tidak berlaku lagi di dalam dunia seperti itu. “Baudrillard menerima konsekuensi 

radikal tentang yang dilihatnya sebagai sangat merasuknya kode dalam masa 

modern akhir. Kode ini jelas terkait dengan komputerisasi dan digitalisasi, juga 

cukup mendasar dalam Fisika, Biologi, dan ilmu-ilmu alam lainnya di mana ia 

memberi kesempatan berlangsungnya reproduksi sempurna dari suatu objek atau 

situasi. Inilah sebabnya sesuatu yang real dan membuka kesempatan bagi 

munculnya realitas yang disebut Baudrillard sebagai hiperealitas.”20  Keadaan dari 

hiperealitas ini membuat masyarakat modern ini menjadi berlebihan dalam pola 

mengkonsumsi sesuatu yang tidak jelas esensinya. Kebanyakan dari masyarakat ini 

mengkonsumsi bukan karena kebutuhan ekonominya melainkan karena pengaruh 

model-model dari simulasi yang menyebabkan gaya hidup masyarakat menjadi 

berbeda. Mereka jadi lebih concern dengan gaya hidupnya dan nilai yang mereka 

junjung tinggi. Asumsi-asumsi yang terbentuk dalam pemikiran manusia dan 

keinginan ini membuat manusia tidak bisa lepas dari keadaan hiperrealitas ini. 

Fear Of Missing Out merupakan ketakutan akan kehilangan momen 

berharga individu atau kelompok lain dimana individu tersebut tidak dapat hadir di 

dalamnya dan ditandai dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan apa yang 

orang lain lakukan melalui internet atau dunia maya ini merupakan suatu fenomena 

dimana mahasiswa pengguna media sosial telah mengalami fomo, ketakutan yang 

dirasakan oleh seseorang bahwa orang lain mungkin sedang mengalami suatu hal 

 
20Muhammad Azwar, Teori Simulakrum Jean Baudrillard Dan Upaya Pustakawan 

Mengidentifikasi Informasi Realitas, Khizanah Al-Hikmah 2, No.1(2014): h.42.  
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atau kejadian menyenangkan, namun orang tersebut tidak ikut merasakan hal 

tersebut. Keadaan di atas berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Jean 

Baudrillard dalam teorinya, teori simulacra Jean Baudrillard mengatakan bahwa 

masyarakat kontemporer di bawa kepada realitas virtual, fenomena seperti ini 

menjadi budaya konsumsi citra yang di tawarkan oleh media massa. Simulasi yang 

ditampilkan membuat masyarakat menjadi terpurung. Masyarakat di giring pada 

kenyataan realitas yang palsu yang diciptakan oleh simulasi. Realitas yang bukan 

keadaan sebenarnya yang kemudian dicitrakan dalam bentuk realitas yang 

mendeterminasikan kesadaran masyarakat, inilah yang disebut dengan realitas 

semu hiperealitas 

Jika dikaitkan dengan teori hiperreality, maka terbentuklah proses muncul 

dari teori simulasi yang berarti mitos  tidak  dapat  dilihat  kebenaranya  dalam  

kenyataan  sehingga  antara  simulasi  dan  kenyataan  tercampur aduk, apa yang 

real karena imajinasi yang disajikan oleh media. Dimana mahasiswa terindikasi 

Fear Of Missing Out lebih menyukai kesemuan yang belum tentu benar adanya dari 

pada lingkungan sekitarnya, dan  kecenderungan  mahasiswa  terindikasi  Fear Of 

Missing Out  lebih  menyukai  hal  yang  disajikan  media  sosial  tanpa 

memperhitungkan  itu  benar  adanya  atau  tidak,  bagi  mereka  media  sosial  

merupakan  media  yang  membuat mereka terhibur dengan instan, dan mereka 

sering menganggap hal-hal yang ada di media sosial benar adanya, dimana dalam 

teori ini mengatakan seseorang susah membedakan hal yang nyata dan tidak,hal ini 

tentu sejalan dengan mahasiswa terindikasi Fear Of Missing Out  yang menggap 

hal yang ada di media sosial nyata adanya, hiperealitas ini akan  membawa  individu  

semakin  jauh  dari  identitas  dan  kehidupan  nyata  mereka  dan  berujung  pada 

tertindasnya alam pikiran mereka. 

Hal ini jika dikaitkan dengan teori hiperealitas, dimana media sosial sudah 

membuat seseorang candu dan  sering  mengabaikan  dunia  nyata,  ini  dikarenakan 

kesemuan  yang  diberikan  media  sosial seolah-olah nyata  adanya  bagi  mereka,  

dimana  mereka  selalu  berlomba-lomba  untuk  eksis  dan  terkenal  di  media 

sosialnya,   banyak  hal  yang di dunia nyata yang  mereka   tidak   bisa   dapatkan,   

dan   susah   untuk mendapatkannya, tetapi di dunia maya mereka dengan mudah 
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mendapatkan hal tersebut, hal seperti inilah proses dari simulasi yang menjadikan 

kesemuan yang disajikan media sosial membuat mereka lebih nyaman dan 

tertarik.21  Ditambah terlihat bahwa adanya kebutuhan yang dapat dipuaskan oleh 

media sosial, dimana mahasiswa  berlomba-lomba  untuk  eksistensi  di media  

sosial  mereka  melakukan sesuatu  karena  adanya kebutuhan yang dapat dipuaskan. 

Sesuai dengan gagasan simulasi suatu efek dimana masyarakat semakin berkurang 

tingkat kesadaran mereka terhadap apa yang real karena imajinasi yang disajikan 

oleh media. Bahwa setiap individu pada akhirnya akan termediasi, disebut 

Baudrillard sebagai “ecstasy of communication”, karena ‘hidup’ di dalam layar 

komputer dan atau bahkan menjadi bagian dari padanya. 

Mahasiswa  terindikasi  Fear Of Missing Out  sukar  membedakan  antara  

yang  semu  dan  tidak  semua  dimana mahasiswa  terindikasi  Fear Of Missing 

Out  tidak  dapat  membedakan  lagi  antara  yang  semu  dan  tidak  semu,  sehingga 

antara dunia nyata dan media sosial yang menghadirkan kesemuan dapat terlihat 

jelas lagi. Hal ini berawal dari  mahasiswa  yang  terindikasi  Fear Of Missing Out  

yang  sangat  ketergantungan  dengan  media  sosial  sehingga  rasa ketergantungan  

ini  menimbulkan  rasa  takut  yang berlebihan  ketika  tidak menggunakan  media  

sosial,  dan timbul  rasa  lebih  menyukai  hal  yang  ada  di  media  sosial  daripada  

lingkungan  sosialnya. Hal  ini  sejalan dengan  teori  ini hyperrealitymenyatakan  

bahwa,  media  dan  makna  menciptakan  satu  kondisi,  di  mana kesemuan  

dianggap  lebih  nyata  daripada  kenyataan,  dan  kepalsuan  dianggap  lebih  benar  

daripada kebenaran.  Isu  lebih  dipercaya  ketimbang  informasi,  rumor  dianggap  

lebih  benar  ketimbang  kebenaran. Sehingga  membuat  kondisi  simulasi  dan  

kenyataan  tercampur  aduk,  gagasan  simulasi memiliki  suatu  efek  dimana  

masyarakat  semakin berkurang  tingkat  kesadaran  mereka  terhadap  apa  yang 

real  individu  tidak  dapat  lagi  bertindak  dengan  rasional  penuh,  sehingga  sulit  

membedakan  antara kebenaran dan kepalsuan. 

Hal  ini  sesuai  teori hiperealitas yang  menyatakan  bahwa  media  dibuat  

seolah-olah  nyata adanya, dari teori simulasi yang mengkaji tentang penciptaan 

 
21Jean Baudrillard, Simulastions, New York City: Colombia Universty, 1983.  
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kenyataan melalui model konseptual atau yang berhubungan dengan mitos yang 

berarti tidak dapat dilihat kebenaranya dalam kenyataan sehingga antara simulasi 

dan kenyataan tercampur aduk, gagasan simulasi memiliki suatu efek dimana 

masyarakat semakin berkurang tingkat kesadaran mereka terhadap apa yang real, 

mahasiswa terindikasi Fear Of Missing Out yang cenderung melihat bahwa yang 

ada di media sosial nyata adanya dan susah untuk membedakan hal yang nyata dan 

tidak  nyata  dan  mahasiswa  terindikasi  Fear Of Missing Out sukar  membedakan 

antara realita  dan  isu,  ini  dapat  dilihat mahasiswa  Fear Of Missing Out  yang  

selalu  berkaca  terhadap  apa  yang  di  media  sosial,ini  disebabkan  karena  adanya 

anggapan bahwa media sosial nyata adanya. 22 

Berdasarkan analisis kemajuan teknologi virtual, Baudrillard menjelaskan 

bahwa realitas semu dan rekayasa atau manipulasi adalah keadaan di mana manusia 

terjebak dalam realitas yang dianggap asli dan nyata. Dalam dunia simulasi, yang 

menjadi gambaran suatu realitas adalah model-model manipulasi bukan kenyataan 

yang sesungguhnya. Sama seperti yang dialami oleh para mahasiswa pengguna 

media sosial di Universitas Hasanuddin yang dalam kehidupan sehari-harinya yang 

menganggap bahwa yang maya adalah nyata dan  begitu juga sebaliknya. 

 

 

 

 
22Wolfgang Sigogo, Hiperealitas Dalam Iklan, Skripsi (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 

Universitas Indonesia, 2010).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian ini juga disebut penelitian kualitatif deskriptif. 

Langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu objek fenomena atau setting 

sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif arti dalam penulisan 

daftar dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari daripada angka.23  

Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan kutipan data fakta yang 

diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan 

dalam laporannya.24 

Penelitian deskriptif juga yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, 

fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat 

populasi.25  Penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan sistematis untuk 

melakukan eksplorasi atas teori dari fakta di dunia nyata.  Peneliti merasa jenis 

penelitian ini sangat cocok digunakan untuk penelitian yang akan dilakukan.26 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di fakultas ilmu kelautan dan perikanan Universitas 

Hasanuddin. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena hasil survey 

sebelumnya peneliti melihat di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin banyak mahasiswa yang di beberapa kegiatannya hanya 

memperhatikan handphone nya tanpa memedulikan sekelilingnya. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan 

sosiologi adalah pendekatan yang digunakan untuk upaya dapat memahami dan 

 
23Sudaryono Dikutip dan Cresell, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2017), h. 82.    
24Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak 2018), h. 13.   
25Bagja Waluya, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial, (Bandung: 2007), h.6   
26Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 2018), h.6.   
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memaknai kehidupan masyarakat. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang memahami kehidupan masyarakat 

baik itu individu maupun kelompok, dalam pendekatan ini sasarannya adalah 

mahasiwa-mahasiswi Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin, maka peneliti merasa perlu menggunakan pendekatan ini, karena 

pendekatan sosiologi sangat dibutuhkan untuk memahami dan melihat sikap 

mahasiswa dan pengaruhnya dalam berinteraksi.27  

C. Sumber Data 

Adapun data dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan kemudian 

akan dikembangkan pada saat penelitian di lapangan. Peneliti menggunakan dua 

jenis sumber data yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang utama dalam sebuah penelitian. Data primer 

dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dapat dicatat 

maupun direkam oleh peniliti.28 Data primer didapat secara langsung dari 

sumbernya yaitu dari para informan yang menjadi objek penelitian peneliti, 

sehingga mendapatkan hasil data yang valid. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature yang sudah ada 

sebelumnya dengan melakukan riset, membaca, atau mendengarkan. Data sekunder 

bersumber dari data primer yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu. Data 

sekunder diperoleh melalui studi pustaka untuk mengumpulkan data-data yang 

melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen yang ada relevansinya 

dengan penelitian. Dari data yang penulis dapatkan ini kemudian dikaitkan dengan 

hasil penelitian yang ada dilapangan. 

 

 

 

 
27Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Cet; I, Makassar: University Press, 2014), h. 4.  
28Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Cet. I; Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006), h. 209.   
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D. Indikator Penelitian 

Indikator Fear of Missing Out peneliti mendapatkan tiga indikator, 

indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Ketakutan diartikan sebagai keadaan emosional yang timbul pada mahasiswa 

yang merasa terancam ketika mahasiswa tersebut sedang terhubung atau tidak 

terhubung pada suatu kejadian atau pengalaman atau percakapan dengan pihak 

lain yang berada di sosial media. 

2. Kekhawatiran diartikan sebagai perasaan yang timbul ketika mahasiswa 

menemukan bahwa orang lain sedang mengalami peristiwa menyenangkan 

tanpanya dan merasa telah kehilangan kesempatan bergabung dalam keasikan 

stersebut didalam sosial media 

3. Kecemasan diartikan sebagai respons mahasiswa terhadap sesuatu yang tidak 

menyenangkan ketika mahasiswa sedang terhubung atau tidak terhubung pada 

suatu kejadian, pengalaman, serta percakapan yang terdapat pada media sosial. 

4. Sering menyendiri diartikan sebagai mahasiswa yang lenih sering menyendiri 

dengan sebuah handphone di genggamannya. 

5. Sibuk sendiri diartikan sebagai mahasiswa yang berada ditengah-tengah 

kelompok mahasiswa lainnya atau aktivitas dan mahasiswa tersebut lebih asyik 

sendiri dengan handphone di genggamannya. 

E. Teknik Penentuan Informan 

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar belakang penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample 

yang didasarkan tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria 

sebagai sampel).29   Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan 

yang dianggap mampu memberikan informasi yang hendak diteliti. Informan dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ilmu kelautan dan perikanan Universitas 

Hasanuddin yaitu: 

a. Mahasiswa Ilmu Kelautan ( 3 orang) 

 
29Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, h. 224  
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b. Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan (3 orang) 

c. Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan (3  orang) 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah proses pengamatan secara terstruktur terkait peristiwa, 

perilaku, atau objek yang terkait dengan topik penelitian. Esensial dilakukan dalam 

observasi adalah untuk mengidentifikasi adanya interaksi yang komplek atau 

realitas sosial yang terjadi.30 Observasi yang dilaksanakan dengan cara turun 

lapangan dan mengamati secara lanngsung situasi atau keadaan yang terjadi di 

lingkungan Universitas Hasanuddin 

2. Wawancara 

Wawancara dalam suatu penelitian adalah proses interaksi tanya jawab 

antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan sebuah informasi. Adapun 

tujuan dilaksanakan wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang 

maksimal. Wawancara dilakukan secara langsung, namun bertahap dalam artian 

tidak serta merta selesai dalam satu hari. Perlu waktu yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi terhadap informan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu langkah untuk mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan. Dokumentasi baik berupa data tertulis, gambar, maupun suara. Dalam 

penelitian kualitatif, dokumentasi berupa suara atau gambar yang akan menjadi 

keabsahan suatu penelitian. 

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan 

informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen berbentuk gambar, 

misalnya foto, sketsa dan lain-lain. Sedangkan dokumen berbentuk lisan yaitu 

rekaman. 

 

G. Intrumen Penelitian 

 
30Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

h. 85.   
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Menurut Arikunto instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan dalam penelitian agar menjadi sistematis dan dipermudahkan.31   

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi mengenai hal 

yang akan diteliti adalah handphone sebagai kamera dan perekam, serta pulpen dan 

buku catatan. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, 

karena dengan pengolahan data tersebut dapat diberi makna dan arti yang berguna 

sehingga mampu memecahkan masalah dan mendapat analisis untuk menari 

kesimpulan dari hasi penelitian. 

2. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian dimaksudkan untuk menelaah dan 

mengorganisasikan data secara sistematis berupa anotasi hasil penelitian, dengan 

maksud untuk meningkatkan pemahaman terkait apa yang sedang diteliti dan 

menyajikannya kepada orang lain sebagai hasil penelitian, dalam mengolah data 

kualitatif untuk penelitian ini, dilakukan 3 tahapan analisis, yakni: 

a. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisasikan 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

Peneliti mengolah data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan 

pada masalah, baik data yang terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada 

kepustakaan. Data dikumpulkan, dan dipilih secaras elektif dan sesuaikan dengan 

permasalahan dirumuskan dalam penelitian dilakukan pengelolaan dengan 

penelitian ulang. 

 

 

b. Penyajian Data ( Data Display)  

 
31Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), h. 134.   
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Penyajian data adalah penyajian data kedalam suatu bentuk tertentu 

sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Penyajian data dilakukan secara induktif, 

yakni menyuraikan setiap permasalahan dalam penelitian dengan memamparkan 

secara umum kemudian menjelaskan secaras peifik.  

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)  

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

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

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Universitas Hasanuddin 

 Sejak 10 September 1956, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia saat 

itu. Dr. Muhammad Hatta meresmikan papan nama Universitas 

Hasanuddin.Universitas Hasanuddin resmi dinyatakan berdiri di tengah 

masyarakatsetelah melalui perjuangan panjang. Persetujuan sahnya tertuang dalam 

peraturan Menteri Pendidikan, Pelatihan, dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

No.3369/S, 11 Juni 1956, mulai berlaku pada tanggal 1 September 1956 dan diatur 

denganPP no. 23 tanggal 8 September 1956 tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Negeri di Makassar. 

Nama Hasanuddin merupakan pemberian Presiden Soekarno yang 

disampaikannya dalam pidato kenegaraan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 

1954. Nama tersebut diambil dari nama pahlawan nasional Raja Gowa yang 

bergelar “Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Mohammad 

Bakir Tumenanga Riballa Pangkana”. 

Kota Makassar yang kini menjadi lokasi Universitas Hasanuddin dipilih 

karena letak geografisnya yang sangat strategis. Terletak di tengah lalu lintas 

nusantara. Faktor sejarah dan budaya juga menjadi latar belakang terpilihnya Kota 

Makassar sebagai ibu kota Indonesia bagian timur. Makassar menjadi barometer 

kehidupan di kawasan ini. Sejak awal abad ke-20 telah menjadi mata rantai 

kehidupan pergerakan nasional Indonesia, Kota Makassar berperan penting dalam 

mendirikan lembaga pendidikan di kota tersebut bagi putra-putri Indonesia dari 

seluruh Indonesia. Universitas Hasanuddin resmi berdiri pada tahun 1956 di Kota 

Makassar pada tahun 1999.  

Tahun 1974 Fakultas Ekonomi didirikan sebagai cabang dari Fakultas 

Ekonomi Universitas Jakarta, Indonesia. Nama-nama yang berperan dalam 

keberadaan Universitas Hasanuddin tercatat antara lain Syamsuddin Daeng 

Mangawing, Profesor. Dr. G.H.J. Riekerk, Prof. DokterWolhoff, Nurdin Syahadat. 
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Merekalah yang khususnya menyesuaikan dengan aspirasi dan keinginan 

masyarakat Sulawesi Selatan dalam mendirikan pendidikan tinggi. Fakultas 

Ekonomi merupakan perintis rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Wolhoff dan 

sekretarisnya Drs. Muhammad Baga sejak 1 September 1956 sampai dengan 

dibukanya Universitas Hasanuddin pada 10 September 1956. 

Mengawali berdirinya Universitas Hasanuddin, pemerintah kemudian 

menunjuk Prof. selaku rektor Universitas Airlangga Surabaya. Tuan A.G. 

Pringgodigdo menemui rektor, karena beliau adalah rektor universitas terdekat 

Makassar, sedangkan penjabat rektornya adalah Prof. R. Soegiono D. Pusponegoro. 

Kuliah perdana ini berlangsung setelah peresmian Universitas Hasanuddin 

Mohammad Hatta, yang saat itu dihadiri oleh 80 orang dosen dan 862 orang 

mahasiswa yang tersebar di empat fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas 

Hukum, Sekolah Tinggi Keguruan (Tondano) dan Fakultas Ekonomi.  

Penjabat Presiden kemudian digantikan oleh Prof. Tuan Djokomardiris 

Tirtodiningrat, mantan kepala dinas pendidikan Audit keuangan Jakarta didasarkan 

pada Keputusan Presiden no. 93/M tanggal 1 Maret 1957. Saat itu Universitas 

Hasanuddin masih dalam tahap pemekaran, didatangkan dosen dari Jakarta, 

Bandung, Surabaya sebagai dosen terbang, hubungan dengan luar negeri dimulai 

terutama dalam bentuk kerjasama. milikmu (rencana merpati). UNESCO dan Ford 

Foundation) dan penambahan keahlian diawali dengan terbentuknya Panitia 

Persiapan Fakultas Teknik yang dipimpin oleh Syamsuddin Daeng Mangawing. 

Ketika Djokomar mengatakanmengundurkan diri, pengurus kemudian mengangkat 

Prof. Arnold Mononutu menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan, Pelatihan dan 

Kebudayaan muda no. 13368/C.III tanggal 9 Februari 1960. Tahun ini, nama 

administrasi universitas berubah dari presiden menjadi rektor32. 

Prof. Arnold Mononutu, jumlah Fakultas di Universitas Hasanuddin 

bertambah dengan dibukanya Fakultas Teknik di bawah Balai Perguruan Tinggi 

Ujung Pandang, disusul dengan Fakultas Pelayanan Publik Universitas yang 

didirikan oleh Tjiak Kok Tjiang pada tanggal 17 Agustus, yang kemudian menjadi 

 
32Amirullah Amir, Sejarah Berdirinya Universitas Hasanuddin (Cet.Xii; Pandang : 

Inninawa) h.5-10   
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Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Kebijakan Sosial Universitas Hasanuddin pada 

tanggal 1 Februari 1961 dengan Tjiak Kok sebagai pimpinan fakultas Tjiang yang 

didampingi oleh Pak Sukamto sebagai sekretaris. Pada tahun 1962-1964 terbentuk 

Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Pengetahuan Umum dan Alam FIPPA 

(selanjutnya MIPA) dan Fakultas Peternakan. 

Setelah Prof. Arnold Mononutu menyelesaikan tugasnya pada tahun 1964, 

pimpinan Universitas Hasanuddin diserahkan kepada Letkol. Kubis. Dr. M. 

NatsirSaid, S.H. Pada tahun 1956, Wakil Rektor I Dr. SjamsiLili, Wakil Rektor II 

Tahir Tungadi, S.H. dan Wakil Rektor III Dr. Halido. Dipimpin oleh Letnan. Kubis. 

Dr. M.Natsir Said, S.H. dimulaiUniversitas Hasanuddin tampaknya memiliki total 

298ama. Saat itu, UNHAS ditugasi melalui Keputusan Menteri PTIP tanggal 1 

Januari 1966 yang juga menetapkan Universitas Palu Tandulak, Universitas Bau-

Bau Sulawesi Tenggara, dan Universitas Haluoleo Kendari sebagai cabang dari 

Unhas. Pada tanggal 12 Mei 1969, tongkat estafet rektor diserahkan kepada Prof. 

Dr. Abd. Hafid yang didampingi Sekretaris Universitas Prof. Tahir Tungadi,S.H. 

Pada tanggal 24 Maret 1970, didirikanlah perkumpulan mahasiswa yang terdiri dari 

OSIS (administratif) dan OSIS (legislatif). Menjelang akhir masa jabatannya, Prof. 

Dr. Abd. Hafid diangkat oleh Presiden RI sebagai Wakil Anggota II Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jakarta, sehingga pekerjaan sehari-hari 

Baraya sebagian besar adalah sekretaris universitas. Fachruddin yang 

menggantikan Prof. Tahir Tungadi, SH pada tahun 1970. 

Pada tahun 1973, Prof. Dr. A. Amiruddin ditugaskan pemerintah untuk 

menjalankan UNHAS hingga tahun 1982. Birokrasi sistem manajemen kampus 

direformasi agar sesuai dengan ketatanegaraan yang terpusat. DukunganWakil 

Rektor Bidang Pendidikan dan Pelayanan Sosial prof. Hardjoeno, Wakil Rektor 

Bidang Administrasi dan Keuangan Dr. J. Salusu,45MA dan Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan Kadir Sanusi, SH.  

Pada masa kepemimpinan pertama Rektor Amiruddin, aktivitas 

kemahasiswaan paling terlihat, seperti terbentuknya Keluarga Mahasiswa (KeMa) 

pada tahun 1975, yang kemudian terjadi pemilihan mahasiswa pertama, yang mana 

terpilihlah ketua dan anggota serikat mahasiswa mahasiswa. Dewan secara bebas, 
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langsung dan rahasia. Hubungan Rektor dengan Prof. A. Amiruddin danMahasiswa 

semakin fenomenal di penghujung masa jabatan pertamanya sebagai RektorPada 

tahun 1977, terpilihlah Rektor berikutnyaProf. Amiruddin harus bersaing dengan 

mahasiswa hukum yang juga terdaftar sebagai rektor. Terakhir, Prof.A. Amiruddin 

terpilih dengan suara mayoritas sebagai Rektor Universitas Hasanuddin pada tahun 

1977 hingga 1981. Pada tahun 1974, Rektor Amiruddin berhasil meyakinkan 

pemerintah pusat dan mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI, Prof. Dr. Syarif Thayeb bergabung dengan pendirian kampus baru 

Tamalanrea karena melihat kondisi kampus sebelumnya, Universitas Baraya, 

kurang mendukung. Saat itu, Walikota Ujung Pandang, H.M. DaengPatompo juga 

menyerahkan lahan seluas 200 hektar di kawasan Tamalanrea yang terletak 10 km 

dari pusat kota dan 7 meter di atas permukaan laut. 

Peletakan batu pertama kampus Tamalanrea dilakukan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama Gubernur Sulawesi 

Selatan pada tanggal 15 Juni 1976, sedangkan peresmiannya diresmikan oleh 

Presiden Soeharto pada tanggal 17 September 1981. sebagai kado Dies Natalis 

Universitas Hasanuddin ke 25. Setelah menyelesaikan masa jabatan keduanya pada 

tahun 1982, dewan mengangkat Prof. Dr. Hasan Walinono menjadi Rektor UNHAS 

hanya dalam waktu 2 (dua) tahun diangkat menjadi Direktur Jenderal Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebelum masa jabatannya 

berakhir. Proses perpindahan perkuliahan dimulai serentak dari Kampus Baraya ke 

Rektor Tamalanres Prof. Dr. Ir.of Fachrud. Di bawah kepemimpinannya, 

pembangunan asrama fakultas di Antang dan dilanjutkannya pembangunan 

kawasan asrama fakultas di Tamalanrea menimbulkan perhatian terhadap 

kesejahteraan fakultas.Prof. Dr. Ir. Fachrudin hanya menjabat satu periode dan 

Rektor Pengurus Universitas Hasanuddin kemudian diserahkan kepada Prof. Dr. 

BasriHasanuddin, M.A. 20 Mei 1989.  

Salah satu program utama rektor adalah mentransformasi Universitas 

Hasanuddin menjadi universitas riset dengan membangun gedung bernama Pusat 

Penelitian (PKP). Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M.A. terpilih kembali untuk masa 

jabatan kedua 1993-1997. Salah satu prestasi akademik tahun 1995 adalah dosen 
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UNHAS prof. Dr. Sejawidada, yang mampu menemukan alat keseimbangan 

fisiologis. Hasil penemuan tersebut mendapat pengakuan internasional dan 

dipublikasikan di jurnal Swedia Acta Otolaryncologica. Beberapa minggu sebelum 

rektor prof. Dr. BasriHasanuddin, M.A. Ketika masa jabatannya berakhir, masjid 

kampus Tamalanrea dibuka oleh Menteri Sains dan Teknologi B.J. Habibie. 

Rektor Administrasi Prof. Dr. Pergi. Rady A. Gany, Prof. Basri Hasanuddin 

menjabat dua kali masa jabatan sejak 30 November 1997. Dalam dua masa 

jabatannya, Universitas Hasanuddin memoles wajahnya dengan beberapa program 

dan konsep unggulan, antara lain: Universitas Kemandirian Lokal dan Komunitas. 

Prof juga terlibat dalam pembangunan fisik. Dr. Pergi. Rady A. Gany semasa 

menjabat termasuk Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa).  

Proses pemilihan rektor Universitas Hasanuddin yang sebelumnya 

dilakukan melalui senat universitas, mengalami perubahan untuk pertama kalinya 

dalam sejarah ketika wakil rektor Prof. Dr. Pergi Rady A. Gany dilakukan. 

Mengikuti euphoriapemilihan langsung Kepala Negara, maka proses pemilihan 

rektor untuk masajabatan 2005-2009 melibatkan seluruh Dosen secara langsung. 

Prof. Dr. dr. IdrusA. Terakhir, Paturusi terpilih menjadi Rektor Universitas 

Hasanuddin dua periode untuk masa jabatan saat ini tahun 200633. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33Amirullah Amir, Sejarah Berdirinya Universitas Hasanuddin (Cet.Xii; Pandang : 

Inninawa) h.5-10  
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2. Gambaran Umum Letak Kampus Universitas Hasanuddin 

Gambar 1. Universitas Hasanuddin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Buku Sejarah Universitas Hasanuddin 

Universitas Hasanuddin, yang terkenal sebagai pusat keunggulan, 

didedikasikan untuk pengembangan manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan budaya, dengan fokus khusus pada Benua Maritim Indonesia. Integrasi 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang 

mencerminkan komitmennya untuk menghasilkan pemimpin yang berpengetahuan 

luas, inovatif, dan tanggap terhadap tantangan global, terutama dalam konteks 

kemaritiman. Unhas tidak hanya menjadi institusi pendidikan yang unggul dengan 

reputasi internasional, tetapi juga menjadi penggerak perubahan positif di tingkat 

nasional dan internasional. Pusat pendidikan dan penelitian yang dinamis dan 

inovatif, yang mencakup berbagai disiplin ilmu untuk mempersiapkan mahasiswa 

menjadi pemimpin masa depan yang kompeten. Setiap Fakultas di Unhas dirancang 

untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi, didukung oleh fasilitas modern 

dan kurikulum yang mutakhir, sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan 

global. 

Lingkungannya dinamis dan menstimulasi, dengan kombinasi sempurna 

antara pembelajaran akademis berkualitas tinggi dan kegiatan ekstrakurikuler yang 

beragam. Fasilitas modern, seperti laboratorium canggih dan perpustakaan yang 

luas, mendukung pengalaman belajar, sementara berbagai klub dan acara budaya 
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memperkaya kehidupan sosial mahasiswa. Lingkungan kampus yang hijau dan 

terbuka menambah keunikan pengalaman belajar di Unhas, menciptakan tempat 

yang ideal untuk pertumbuhan intelektual dan pribadi. 

Visi: 

Pusat unggulan dalam pengembangan manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan budaya yang berbasis Benua Maritim Indonesia. 

Misi : 

1. Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk 

mengembangkan kapasitas peserta didik yang inovatif dan proaktif 

2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan budaya untuk kemaslahatan Benua Maritim Indonesia. 

Nilai-Nilai : 

1. Integritas merepresentasikan kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan 

keteguhan pendirian 

2. Inovatif kombinasi dari kreatif, berorientasi pada kualitas, mandiri, dan 

kepeloporan 

3. Katalisator merepresentasikan keberanian, keteguhan hati, dedikasi, dan 

daya saing 

4. Arif perwujudan dari kesopanan, adil dan beradab, holistik, dan asimilatif. 

 

 

 

 

 

3. Gambara Umum Letak Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 
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Gambar 2. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Website Resmi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

Penelitian ini berlokasi di Fakultas Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, 90245, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. 

Fakultas ini merupakan penggabungan dari Jurusan Perikanan dan Jurusan Ilmu 

Kelautan Fakultas Pertanian pada tahun 1996. Fakultas ini merupakan fakultas 

keduabelas yang ada di Universitas Hasanuddin. 

Pada tahun 1975, Universitas Hasanuddin menetapkan pengembangan Ilmu 

Kelautan sebagai Pola Ilmiah Pokok secara resmi berdasarkan Surat Keputusan 

Rektor tertanggal 27 Desember 1975. Pada tahun 1988 dibuka program studi baru 

yaitu Program Studi Ilmu Kelautan. Kemudian pada tahun 1996 terbentuklah 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan berdasarkan SK Mendikbud tanggal 29 

Januari 1996, yaitu pengintegrasian Jurusan Ilmu Kelautan dan Jurusan Perikanan. 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan merupakan fakultas ke-12 (dua belas) yang 

dibentuk di Unhas. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan diberi akronim FIKP oleh 

senat fakultas untuk digunakan dalam penulisan singkatan nama fakultas. 
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Penyatuan Jurusan Perikanan dan Jurusan Ilmu Kelautan dalam satu fakultas 

didasarkan pada peraturan yang ada tentang pengelompokan bidang ilmu menurut 

SK Mendikbud No. 0811/U/1994. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan 

relevansi bidang ilmu, efektivitas penyelenggaraan pendidikan, dan efisiensi 

penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pengintegrasian ini diatur lebih lanjut 

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi No. 523/Dikti/Kep/1996 

tanggal 4 Desember 1996, yang berisi: (1) pendirian Jurusan Ilmu Kelautan pada 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (2) pengalihan Jurusan Perikanan. 

Hingga saat ini, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) telah 

mengalami empat kali pergantian pimpinan fakultas. Pimpinan yang pernah 

memimpin FIKP hingga saat ini adalah: 

1. Ir. Arsyuddin Salam, M.Agr.Fish. (1996-1997) 

2. Ir. Syamsu Alam Ali, M.S. (1997-2001) 

3. Dr. Hamzah Sunusi, M.Sc. (2001-2005) 

4. Prof. Sudirman, M.P. (2005-2009) 

5. Hj. Niartiningsih, M.P. (2009-2013) 

6. Prof. Jamaluddin Jompa, M.Sc. (2013-2017) 

7. Dr. Hj. Aisjah Farhum, M.Si (2017-2021) 

Program Sarjana (S1) Departemen Ilmu Kelautan. Program Studi Ilmu 

Kelautan Konsentrasi Eksplorasi Sumberdaya Hayati Laut dan Konservasi 

Sumberdaya Hayati Laut34. 

1. Departemen Perikanan 

2. Program Studi Budidaya Perairan 

3. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 

4. Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan 

5. Program Studi Agribisnis Perikanan 

6. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan 

 
34Dikutipdari:https://id.wikipedia.org/wiki/Fakultas_Ilmu_Kelautan_dan_Perikanan_Univ

ersitas_Hasanuddin (Diakses pada 28 Februari 2024) 
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B. Faktor Penyebab Terjadinya Fear Of Missing Out Pada Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau 

individu itu sendiri. Faktor internal yang umum menyebabkan masalah sosial antara 

lain adalah sifat dan sikap seperti malas bekerja, kurang peduli, kurang berempati, 

tidak mengindahkan peraturan, mudah menyerah, dan sebagainya. Dengan 

demikian, faktor pengambilan keputusan internal adalah faktor dalam diri 

seseorang yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pengambilan 

keputusan orang tersebut. Adapun yang menjadi faktor internal penyebab terjadinya 

Fear Of Missing Out pada mahasiswa di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

Universitas Hasanuddin adalah sebagai berikut: 

a. Kenyamanan 

Kenyamanan adalah suatu keadaan dimana seseorang telah terpenuhi 

kebutuhan dasarnya yang bersifat individual dan lengkap sehingga menimbulkan 

rasa nyaman bagi individu tersebut. Ternyata kenyamanan itu bisa didapatkan 

dalam dunia maya. Kenyamanan adalah sejauh mana seseorang mengalami refleksi 

penggunaan teknologi sebagai suatu kesenangan bagi dirinya sendiri, terlepas dari 

efek kinerja yang diharapkan. 

Dalam beberapa tahun terakhir teknologi informasi telah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadikan internet sebagai alat 

komunikasi utama yang sangat diminati oleh mahasiswa yang dapat mengakses apa 

saja memalui handphone yang memiliki berbagai fasilitas di dalamnya seperti 

media sosial, email, bertukar pesan, pencarian dan masih banyak lagi yang dapat 

dilihat di dalam handphone tersebut.  

Hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universita Hasanuddin terhadap mahasiswa yang terindikasi mengalami 

Fear Of Missing Out, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang di anggap 

menjadi faktor penyebab terjadi fenomena Fear Of Missing Out ini, yang selalu 

menjadi penghambat keberlangsungan interaksi sosial mahasiswa dalam 

kehidupannya di kampus. 
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Mahasiswa seringkali berpikir bahwa dunia maya lebih menarik 

dibandingkan dengan lingkungan sosial atau dunia nyatanya, dan dunia maya 

memiliki banyak hal didalamnya yang membuat kita nyaman hingga berlarut-larut 

didalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari mahasiswa yang cenderung lebih sibuk 

dengan handphonenya di tengah sekolompok mahasiswa yang sedang berkumpul 

disuatu sisi Fakultas. Seperti halnya dengan ungkapan informan yang bernama Al 

Munawwarah (21 Tahun) bahwa: 

Bagi saya sosial media itu adalah aset dunia maya, karena sosial media yang 

paling banyak diakses oleh mahasiswa dan kalangan mudah seperti kita. 

Sosial media memang secandu itu untuk diakses secara terus-menerus, saya 

sendiri merasa sangat nyaman dengan sosial media hampir separuh 

kehidupan saya itu ada disosial media, bisa dikata saya ini salah satu 

mahasiswa yang mengalami Fomo (Fear Of Missing Out), karena memang 

saya secemas dan segelisah itu jika terlalu lama tidak membuka sosial 

media, saya merasa tidak karuan pada diri saya dan setelah membuka sosial 

media saya merasa legah, saya merasakan kenyamanan yang saya sendiri 

tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya dengan kata-kata35. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa terjadinya 

fenomena Fear Of Missing Out ini sebenarnya tanpa disadari oleh mahasiswa itu 

sendiri, mereka tidak mengatahui dengan jelas bahwa yang mereka alami itu adalah 

sebuah fenomena seperti Fear Of Missing Out yang ternyata memiliki pengaruh 

yang sangat besar dalam dirinya. Seperti halnya dengan yang ungkapan informan 

yang bernama Widaywati (21 Tahun) bahwa : 

Saya selalu mendengar kata Fomo (Fear Of Missing Out) dari teman-teman 

saya, mereka biasanya saling mengejek dengan istilah itu tapi saya pikir 

teman-teman saya tidak begitu sadar tentang apa itu sebenarnya Fomo (Fear 

Of Missing Out), saya yakin saya ataupun teman-teman saya itu termasuk 

orang-orang yang mengalami fenomena itu tapi kami hanya tahu fomo itu 

sebagai kebiasaan yang sering ikut-ikut trand ternyata setelah berdikusi 

dengan anda saya baru tahu Fomo (Fear Of Missing Out) tidak hanya 

sebatas itu saja definisinya, tapi saya setuju dengan teman-teman saya soal 

kenyamanan yang kami dapatkan di sosial media, tidak ada tekanan atau 

rasa tertindas seperti di dunia nyata36.  

 
35Al. Munawwarah (21 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 25 Februari 2024. 
36 Widyawati (21 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

Universitas Hasanuddin, 25 Februari 2024. 
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Media sosial adalah media internet yang memungkinkan pengguna untuk 

mengeskpresikan diri mereka bahkan berinteraksi, bekerja sama, berbagi 

komunikasi dengan pengguna lain, membetuk ikatan sosial secara virtual. Namun 

kini masyarakat telah menyalahgunakan penggunaan media sosial bahkan sampai 

pada titik kecanduan yang membuat mereka menjadi cemas ketika mereka tidak  

melihat berbagai keseruan yang dilakukan teman-teman mereka di media sosial. 

Keadaan seperti inilah yang dinamakan sebagai Fear Of Missing Out, 

dimana sebuah ketakutan dan kecemasan dari seorang mahasiswa yang 

mengharuskan dirinya berada dan mengikuti sebuah kejadian menarik di salah satu 

lokasi tertentu. Maka Fear Of Missing Out itu tidak termotivasi dari apa yang akan 

mahasiswa itu dapatkan melainkan dari apa yang akan mahasiswa lewatkan dari 

lingkungan sekitarnya di kampus. Seperti halnya dengan ungkapan informan yang 

bernama Lien Feronica (22 tahun) bahwa: 

Saya merasa bahwa sepertinya saya adalah salah satu mahasiswa yang 

mengalami Fear Of Missing Out, karena saya seringkali merasa tertinggal 

dengan hal-hal baru di media sosial seperti trend-trend yang teman-teman 

saya telah lebih dulu melakukan trend tersebut. Saya juga kadang merasakan 

adanya kecemasan yang tidak wajar dalam hati saya sakin takutnya saya 

tidak dapat memenuhi trend tersebut sebelum tingkat keviralan trend itu 

berkurang. Setelah memenuhi itu saya merasakan sebuah perasaan legah 

dan merasa sangat nyaman37. 

Fear Of Missing Out membuat seseorang terfokus dan ambisius dengan satu 

hal yang benar-benar ingin ia capai dan lakukan. Walapaun mereka berada di 

ditengah-tengah sekelompok orang mahasiswa yang mengalami fenomena tersebut 

akan tetap terfokus pada aktivitasnya sendiri, matanya akan sangat mengamati dan 

pikirannya akan sangat cepat berpikir bagaimana mahasiswa tersebut dapat meniru 

dan melakukan hal yang dia lihat untuk terlihat lebih up to date.  

b. Kebahagiaan 

Kebahagiaan adalah keadaan dimana individu berada dalam lingkup yang 

positif (emosi positif) dan mencapai kebahagiaan autentik (asli). Seperti halnya 

dengan apa yang dirasakan oleh beberapa mahasiswa di Fakultas Ilmu Kelautan dan 

 
37Lien Feronica (21 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 28 Februari 2024.  
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Perikanan Universitas Hasanuddin, mereka terlihat sangan enjoy sangat menikmati 

dan terlihat sangat bahagiah pada aktivitasnya yang hanya bermain handphone, 

ternyata kebahagiaan itu mereka dapatkan karena mereka sedang asik mengakses 

sosial media. Seperti yang diutarakan oleh informan yang bernama Lien Fenonica 

(22 Tahun) mengatakan bahwa: 

Saya merasakan bahwa kehidupan di media sosial atau dunia maya itu 

sangat sempurna atau ideal, karena menurut saya didalam dunia nyata 

sangat sulit mendapatkan kebahagian dan juga untuk mendapatkan 

kebahagiaan yang saya inginkan didunia nyata itu membutuhkan usaha yang 

cukup lumayan rumit menurut saya. Berbeda dengan di sosial media hanya 

dengan modal pencet-pencet handphone kita sudah seperti bisa melihat 

dunia dari segala sisi dan saya senang dengan hal itu38. 

 

Kegiatan mahasiswa yang berfokus dengan handphonenya tidak hanya 

terjadi di luar kelas, tetapi itu juga terjadi didalam area kelas. Berdasakan observasi 

dan informasi yang peneliti dapatkan dari mahasiswa dilokasi penelitian, seorang 

mahasiswa lainnya mengatakan bahwa temannya ini termasuk orang yang 

mengalami Fear Of Missing Out hingga kedalam kelas, dia tidak fokus dengan 

pembelajaran yang ada tettapi temannya tersebut hanya fokus pada handphone yang 

merekam dan memotret secara diam-diam aktivitas dikelas dan membagikannya ke 

laman media sosialnya sebagai instsatory, seper halnya yang dilakukan orang-orang 

lainnya di dalam media sosial. Seperti halnya dengan ungkapan informan yang 

bernama Nurul Fitrah (21 Tahun) bahwa: 

Saya punya teman orangnya itu sangat Fomo (Fear Of Missing Out) kalau 

didalam kelas itu dia hanya fokus ke handphone dia tidak memperhatikan 

dosen dengan alasan jenuh dan bosan dengan cara mengaar dosennya, tetapi 

menurut saya alasannya kurang masuk akal karena hanya dia sendiri yang 

beraktivitas lan yaitu bermain handphone. Dia selalu memotret keadaan di 

dalam kelas lalu di upload ke sosial media, kalau saya perhatikan dia seperti 

mengupload momen tiga kali sehari seperti aturan makan, ada momen pagi, 

siang dan sore. Kadang juga dia mengapload kembali dokumentasi momen-

momen yang sudah lewat demi kebutuhan instastorynya39.   

 
38Lien Feronica (21 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 28 Februari 2024.  
39Nurul Fitrah (21 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

Universitas Hasanuddin, 28 Februari 2024.  
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Salah satu kegiatan yang paling banyak dilakukan mahasiswa dengan sosial 

medianya adalah dengan melakukan siarang langsung di akun media sosialnya. 

Seperti halnya dengan ungkapan informan yang bernama Jannahtul Aliyah (22 

Tahun) bahwa: 

Dunia maya itu lebih menarik karena kebahagian itu dapat kita dapatkan 

secara instans dan saya merasa puas dengan itu. Saya bisa melihat banyak 

sekali hal-hal menarik di media sosial dengan mudah hanya dengan 

berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, contohnya tiktok ke 

instagram dan lainnya, itu dapat menghilangkan rasa bosan saya kekita saya 

dikampus.  

Media sosial adalah media internet yang memungkinkan pengguna untuk 

mengeskpresikan diri mereka bahkan berinteraksi, bekerja sama, berbagi 

komunikasi dengan pengguna lain, membetuk ikatan sosial secara virtual. 

Namun kini masyarakat telah menyalahgunakan penggunaan media sosial 

bahkan sampai pada titik kecanduan yang membuat mereka menjadi cemas 

ketika mereka tidak  melihat berbagai keseruan yang dilakukan teman-

teman mereka di media sosial40. 

Keadaan seperti inilah yang dinamakan sebagai Fear Of Missing Out, 

dimana sebuah ketakutan dan kecemasan dari seorang mahasiswa yang 

mengharuskan dirinya berada dan mengikuti sebuah kejadian menarik di salah satu 

lokasi tertentu. Maka Fear Of Missing Out itu tidak termotivasi dari apa yang akan 

mahasiswa itu dapatkan melainkan dari apa yang akan mahasiswa lewatkan dari 

lingkungan sekitarnya di kampus. Seperti halnya dengan ungkapan informan yang 

bernama Amaliah Fitriah (21 Tahun) bahwa: 

Saya merasa bahwa sepertinya saya adalah salah satu mahasiswa yang 

mengalami Fear Of Missing Out, karena saya seringkali merasa tertinggal 

dengan hal-hal baru di media sosial seperti trend-trend yang teman-teman 

saya telah lebih dulu melakukan trend tersebut. Saya juga kadang merasakan 

adanya kecemasan yang tidak wajar dalam hati saya sakin takutnya saya 

tidak dapat memenuhi trend tersebut sebelum tingkat keviralan trend itu 

berkurang41. 

 

Fear Of Missing Out membuat seseorang terfokus dan ambisius dengan satu 

hal yang benar-benar ingin ia capai dan lakukan. Walapaun mereka berada di 

 
40Jannahtul Aliyah (22 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 25 Februari 2024.  
41 Amalia Fitriah (21 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 25 Februari 2024. 
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ditengah-tengah sekelompok orang mahasiswa yang mengalami fenomena tersebut 

akan tetap terfokus pada aktivitasnya sendiri, matanya akan sangat mengamati dan 

pikirannya akan sangat cepat berpikir bagaimana mahasiswa tersebut dapat meniru 

dan melakukan hal yang dia lihat untuk terlihat lebih up to date. Berdasarkan hasil 

wawancara oleh kelima informan di atas menunjukkan bahwa terdapat berbagai 

macam faktor – faktor yang menjadi penyebab mahasiswa di Fakultas Ilmu Kelutan 

Dan Perikanan Universitas Hasanuddin ini mengalami fenomen Fear Of  Missing 

Out, dan dapat kita lihat juga bahwa mahasiswa univeritas hasanuddin sudah sangat 

mengenal fenomena Fear Of Missing Out, dan mahasiswa tersebut menyebutnya 

dengan istilah Fomo sebuah singkatan dari Fear Of Missing Out. 

c. Kesepian 

Kesepian adalah perasaan terpisah dari kelompok, tidak dicintai oleh orang-

orang di sekitar, tidak dapat berbagi urusan pribadi, berbeda dengan orang-orang di 

sekitar. Hal tersebut sama seperti yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Seperti halnya dengan ungkapan 

informan yang bernama Adila Amatullah (22 tahun) bahwa: 

Kadang saya memaksakan diri mengikut beberapa kegiatan secara virtual fi 

media sosial yang sebenarnya saya tidak tahu apa keuntungannya untuk diri 

saya sendiri, jika saya pikir-pikir kembali hal tersebut membuat saya 

kehilangan waktu -waktu terbaik saya demi memenuhi kebutuhan 

popularitas semasata yang saya inginkan. Tidak hanya itu karena saya juga 

merasa kesepian tidak memiliki tempat untuk bersosialisasi dan berinteraksi 

dengan baik seperti yang teman-teman saya lakukan. Karena hal tersebut, 

sehingga saya selalu larut dalam media  sosial untuk menghilangkan rasa 

kesepian yang saya rasakan, saya bukan seorang introvert tapi saya kurang 

mampu bersosialisasi dengan baik secara langsung, terlebih lagi saya 

merasa insecure dengan orang-orang disekitar saya makanya saya terkadang 

mengasingkan diri42. 

Mahasiswa perantau mungkin merasa kesepian karena perubahan 

lingkungan. Seseorang yang merantau mungkin mengalami kesepian karena harus 

tinggal jauh dari keluarga. Mereka kemudian mengalami lebih banyak kesepian di 

masa dewasa. Sehinggah hal seperti diatas terjadi, yang dimana kesepiannya ini 

 
42Adila Amatullah (22 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 25 Februari 2024.  
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menjadi salah satu faktor pendukung seorang mahasiswa mengalami fenomena 

Fear Of Missing Out, sehinga ada banyak cara yang lakukan mahasiswa untuk 

mengatasi kesepian, yaitu dengan melakukan aktivitas pasif seperti menonton TV, 

tidur, minum obat penenang, makan berlebihan, menggunakan media sosial, dan 

aktif seperti membaca, bekerja, berolahraga. Selain itu, seseorang yang merasa 

kesepian cenderung melakukan kontak sosial, misalnya mencoba menelepon atau 

mengunjungi teman atau kerabat dekat untuk mengurangi rasa kesepian tersebut.  

Umumnya mahasiswa membuka media sosial untuk mencari hiburan seperti 

menonton film, mencari hal-hal yang seru, komunikasi virtual dengan keluarga dan 

teman. Kesepian di kalangan mahasiswa rantau menjadi salah satu alasan mengapa 

remaja membuka portal media sosial. Media sosial sebagai hiburan dapat 

mengurangi rasa kesepian. Semakin tinggi perasaan kesepian maka semakin sering 

dan banyak media sosial yang digunakan, sebaliknya semakin rendah perasaan 

kesepian maka semakin sedikit waktu yang dimiliki seseorang untuk membuka 

portal media sosial. Seperti halnya dengan ungkapan informan yang bernama Lien 

Feronica (21 tahun) bahwa: 

Jika seandainya memang Fomo (Fear Of Missing Out) ini dialami oleh 

banyak mahasiswa maka sekian persen itu pasti karena mereka kesepian, 

terlebuh lagi di fakultas ini yang saya tahu itu banyak sekali perantauu dari 

daerah bahkan luar pulau sulawesi. Tidak semua orang bisa melalui proses 

seleksi alam, tidak semua orang bisa langsung nyaman dan merasa aman 

dengan lingkungan baru, sama seperti saya maka itu mengapa saya banyak 

menghabiskan waktu di media sosial dan pada akhirnya saya sadar kalau 

saya sudah di tahap mengalami fenomana ini Fomo (Fear Of Missing 

Out)43. 

Agar mahasiswa rantau tidak merasa sendirian, mereka harus meningkatkan 

interaksi sosialnya dengan teman sebayanya, tugas mahasiswa adalah beradaptasi 

dengan lingkungan baru, di mana mahasiswa juga diharapkan memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan hambatan dan tantangan akademik secara 

mandiri.  

 

 
43Lien Feronica (21 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 28 Februari 2024. 
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2. Faktor Eskternal  

Faktor eksternal adalah fakta yang berasal dari luar diri seseorang. Biasanya 

mengacu pada lingkungan seseorang. Faktor keputusan eksternal adalah faktor 

yang mempengaruhi keputusan yang berasal dari lingkungan sekitar pengambil 

keputusan atau dipengaruhi oleh lingkungan sekitar pengambil keputusan. Adapun 

yang menjadi faktor eksternal penyebab terjadinya Fear Of Missing Out pada 

mahasiswa di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin 

adalah sebagai berikut:  

a. Keluarga 

Keluarga didefinisikan sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua orang 

atau lebih, yang memiliki jaringan hubungan interpersonal, darah, pernikahan, dan 

adopsi, definisi ini menunjukkan bahwa sebuah keluarga membutuhkan 

pernikahan, kekerabatan darah yaitu, ikatan adopsi. Selain itu, semua anggota 

keluarga harus tinggal bersama di bawah satu atap. Selain itu, keluarga juga 

dipahami sebagai satu kesatuan interaksi dan komunikasi yang tercermin dari 

partisipasi peran masing-masing orang, baik pasangan, orang tua dan anak, maupun 

anak dan saudara kandung. Tetapi untuk mahasiswa rantau hal tersebut tidak 

mereka dapatkan, dari keluarganya.  

Mahasiwa rantau mengakui bahwa dukungan dari keluarga itu tetap ada 

untuk mereka begitu juga perhatian keluarga tapi tidak semaksimal saat mereka 

benar-benar secara nyata berada dibawa atap yang sama dengan keluarga. Karena 

mahasiswa merasakan hal tersebut maka mereka mencari kesempurnaan dukungan 

itu dari dunia mereka yang lain, salah satunya adalah di dunia maya dengan cara 

mengakses media sosial. Seperti halnya dengan ungkapan informan yang bernama 

Cindy Wulandari (21 tahun) bahwa: 

Kadang ada situasi saya merasa kurang bersemangat, kurang mood, dan lain 

sebagainya. Jika situasi seperti itu tiba-tiba terjadi kepada saya bisanya saya 

itu main sosial media buka instagra, twitter, dan tiktok. Jika sudah cukup 

lama saya bermain media sosial perlahan saya merasa mood saya itu 

membaik dan saya seperti tertarik mengerjakan hal yang tadinya tidak ingin 

saya kerjakan. Karena saya sudah paham bahwa dengan cara seperti itu 

mempebaiki mood sehingga saya bergantung pada sosial media saya, 

akhirnya saya bisa dikatakan sebagai mahasiswa Fomo (Fear Of Missing 
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Ou)t karena kalau tidak mengakses atau bermain media sosial seperti ada 

perasaan aneh dan gelisah yang saya rasakan44. 

Peran keluarga memang sepenting itu untuk seorang anak terlebih lagi jika 

dia seorang mahasiswa rantau. Kurangnya peran keluarga untuk mahasiswa rantau 

ternyata menjadi salah satu faktor penyebab mahasiswa itu mengalami fenomena 

Faer Of Missng Out.  

Mahasiswa rantau terkadang sering kali berharap agar keluarga dapat 

menjenguk mereka di perantauan dibeberapa waktu tertentu, untuk melepas rindu 

dan melihat kabar mahasiswa rantau secara langsung di perantauannya. Hal tersebut 

masih kurang dipahami oleh keluarga baik orang tua maupun saudara dari 

mahasiswa perantau tersebut. Masih sangat banyak keluarga yang berpikir bahwa 

berkabar di media sosial kepada anak, adik maupun kakak di perantaunnya itu 

sudah cukup untuk mengetahui bagaimana keadaannya di perantauanna, padahal 

hal tersebut justru tidak dapat melihat dan mengetahui hal yang sebanarnya terjadi 

kepada mahasiswa rantau ini di perantauannya. Tidak sediki mahasiswa yang 

menyebunyikan keaadan kurang baik yang mereka alami di kos maupun tempat 

tinggal lainnya di perantauannya. Mahasiswa berharap agar keluarga tidak khawatir 

dan memikirkan mereka secara berlebihan, ini dapat terjadi karena hal seperti itu 

memang dapat dimanipulasi jika hanya melalui sosial media sebagai sarana 

komunikasi antara mahasiswa rantau dan keluarganya. Sehingga di lain sisi 

mahasiswa tersebut menanggung dan menyimpan kesusahannya sendirian. Dari 

adanya sikap dan sifat mahasiswa yang seperti ini maka akan membuat mahasiswa 

memilik banyak tekanan dan beban pikiran. Salah satu cara mahasiswa dalam 

meneangkan pikirannya adalah mengakses media sosial, berawal dari hanya untuk 

sejenak melihat hiburan di akun media sosialnya hingga berakhir pada keadaan 

dimana mahasiswa tersebut mulai terlena dengan ketenangan yang dberikan oleh 

media sosial yang dapat menghilangkan rasa sepi yang mahasiswa itu rasakan. 

 

 

 
44Cindy Wulandari (21 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 28 Februari 2024.  
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b. Lingkungan Pertemanan 

Lingkungan pertemanan meliputi teman sebaya, hubungan dan pengaruh 

sosial antar mahasiswa. Dalam lingkungan pertemanan, mahasiswa saling 

berkomunikasi, berbagi pengalaman, mendukung, dan berpartisipasi dalam 

kegiatan bersama. Lingkungan pertemanan merupakan lingkungan yang penting 

dalam kehidupan mahasiswa dan dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk tetap 

berada pada lingkungan yang positif. Ternyata hal tersebut tidak terjadi pada 

beberapa mahasiswa di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin. 

 Mahasiswa di masa sekarang ini ternyata menjalin pertemanan dalam 

kelompok atau geng yang lebih dikenal oleh istilah (circle), di dalam sebuah circle 

hanya terdapat orang-orang pilihan dan orang tertentu saja, hal-hal seperti ini yang 

biasanya membuat orang-orang yang tidak menjadi bagian dari mereka itu merasa 

terbelakang atau terkucilkan. Keadaan seperti ini memang sudah biasa terjadi di 

kampus manapun. Inilah yang menjadi pemicu dimana seseorang terkadang lebih 

mencintai dunia maya dibandingkan dengan dunia nyatanya. Seperti halnya dengan 

ungkapan informan yang bernama Al Munawarah (21 Tahun) bahwa: 

Saya sendiri kadang merasa malas berbaur dengan teman-teman karena 

sekrang ini pertemanan itu sangat pilih-pilih dan bercircle-circle dan itu 

tidak mudah juga untuk kita tembus masuk kedalamnya. Saya juga bukanlah 

orang yang akan memaksakan diri untuk menjadi bagian dari suatu 

kelompok, terlebih lagi jika memng tidak ada ajakan dari kelompok itu. 

Saya lebih baik sendiri dengan kegiatan saya sendiri, apalagi saya punya 

handphone dan laptop saya rasa itu cukup untuk menjadi sebuah alat saya 

mencari ketenangan hidup dan berteman secara virtual dengan orang-orang 

yang lebih positif vibes dibandingkan dengan orang disekeliling saya45.  

Lingkungan pertemanan yang sehat akan memberikan dampak positif bagi 

diri sendiri dan lingkungan, sedangkan lingkungan pertemanan yang tidak sehat 

hanya akan memberikan dampak negatif. Di usia muda, biasanya mahasiswa 

memiliki emosi yang masih labil dan mudah terpengaruh oleh bujukan. Selain itu, 

kelompok teman sebaya adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan 

memiliki kesamaan dalam hal usia, pola pikir, minat, dan tingkat perkembangan. 

 
45Al. Munawwarah (21 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 25 Februari 2024.  
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Memang benar bahwa lingkaran sosial dapat mempengaruhi pilihan seseorang. 

Maka tidak heran jika terdapat sebuah circle-circle pertemanan di kalangan 

mahasiswa. Seperti halnya dengan ungkapan informan yang bernama Amaliah 

Fitriah (21 Tahun) bahwa:  

Sebenarnya tidak hanya sekarang dimasa perkuliahan tapi saya pribad itu 

sudah pilih-pilih teman dekat sejak masih sekolah, karena saya memang cari 

rasa nyaman saya berteman, saya tidak bisa kalau harus berteman dengan 

orang-orang yang tidak sepemikiran atau istilah sekarang itu tidak 

sefrekuensi dengan saya. Karena menurut saya itu berat, jika harus berteman 

dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan saya, suasana itu seperti 

kurang natural dan seperti terlalu palsu.  

Dunia pertemanan dikalangan muda seperti sekarang ini memiliki 

kelompok-kelompoknya masing-masing, hal tersebut bertujuan untuk menjaga 

pergalaun agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Lingkungan perteman 

itu sangat berpengaruh untuk pribadi seseorang, jadi wajar saja jika masih banyak 

mahasiswa yang sanga memilih ingin berteman dengn siapa dan memilih juga untuk 

tidak berteman dengan siapa.  

C. Dampak Fenomena Fear Of Missing Out  Terhadap Interaksi Sosial 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin 

1. Dampak Positif 

Dampak adalah keyakinan untuk mempengaruhi, mengusulkan perubahan 

sehingga mengikuti arah perjalanan. Sedangkan, positif adalah segala sesuatu hal 

yang dicapai dengan memperhatikan hal-hal yang baik. Dampak positif 

menghasilkan perubahan yang menciptakan suasana mental yang diwujudkan 

dalam kegiatan yang menyenangkan dan optimis. Adapun beberapa dampak 

positifnya adalah sebagai berikut: 

a. Mudah Mendapatkan Informasi 

Media sosial tidak selamanya berdampak negatif saja  untuk mahasiswa, di 

sisi lain sosial media juga memiliki dampak postif yang dapat membantu keseharian 

mahasiswa dan hal lainnya. Terlebih lagi saat ini banyak sekali informasi-informasi 

penting yang hanya di publikasikan di dalam sosial media, baik itu dari 
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pemerintahan dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat bahwa setiap instansi rata-

rata sudah memiliki akun sosial media yang di pergunakan untuk memberikan 

informasi-informasi penting terkait dengan instansi tersebut. Seperti halnya dengan 

ungkapan informan yang bernama Jannahtul Aliyah (22 tahun) bahwa: 

Saya tidak mengapa jika harus terindikasi Fomo (Fear Of Missing Out) dan 

semcamnya terhadap media sosial, karena menurut saya media sosial 

memang sepenting itu bagi saya, banyak sekali informasi yang di bagikan 

disosial media yang kita tidak dapatkan didunia nyata, seperti tentang 

pemerintah dan tentang beasiswa, saya menjadi salah satu mahasiswa 

penerima beasiswa dikampus itu karena informasi yang saya dapatkan di 

sosial media, jika tidak disosial media maka saya mungkin tidak akan 

mendapatkan beasiswa pada saat itu. Tidak hanya berhenti disitu saja saya 

juga terusm mencari dan menunggu informasi beasiswa lainnya terutama 

beasiswa lpdp.  

 

b.  Mudah Berkomunikasi Jarak Jauh 

Fenomena Fear Of Missing Out terhadap media sosial, tidak selamanya 

berdampak negatif kepada mahasiswa begituja dengan interaksi sosial mahasiswa 

tersebut. Didalam media sosial masih banyak proses interaksi yang dapat terjadi 

bahkan lebih baik dan lebih mudah keberlangsungannya. Terkadang ada beberapa 

keadaan yang mengharuskan kita berinteraksi dengan orang lain secara mendadak 

ataupun secara tiba-tiba. Hal seperti ini yang terkadang membuat mahasiswa tidak 

dapat untuk bertemu langsung dengan teman, dosen, orang tua dan lain sebagainya. 

Akan tetapi karena adanya sosial media seperti whattsap, instagram dan lain-lain 

itu kemudian memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain walaupun 

itu secara virtual. Mahasiswa yang terindkasi mengalami fear of missing out, rata-

rata sangat paham dengan segala fitur-fitur terbaru pada media sosial karena mereka 

adalah mahasiswa-mahasiswa yang selalu up to date tentang informasi terbaru dan 

hal-hal lainnya d media sosial. Salah satu contohnya pada fitur instagram ternyata 

masih ada saja orang yang tidak paham bahwa didalam instagram itu dapat 

melakukan video call, siarang langsung bersama teman dan di tonton ratusan orang 

pengikut instagramnya. Fitur-fitur seperti ini adalah salah satu contoh fitur yang 

memudahkan mahasiswa dalam membangun interaksi sosial didalam dunia maya. 

Seperti halnya dengan ungkapan informan yang bernama Adilah Amatullah (22 

Tahun) bahwa: 
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Saya punya teman yang handphone miliknya itu lebih bagus dari punya 

saya, tapi saya menyayangkan sekali karena handphone miliknya tidak dia 

pergunakan sebaik-baiknya seperti saya menggunakan handphone saya. 

Saya pernah menertawakan dia karena dia tidak tahu cara menggunakan 

fitur join live bareng teman didalam instagram, padahal fitur itu sudah 

tertera dengan jelas didalam instagram tetapi dia tidak tahu itu, katanya dia 

hanya bisa live biasa saja tidak mengetahui fitur yang live bersama dengan 

teman. Teman saya itu sempat menertawakan dirinya karena setelah saya 

memberi tahu dia merasa bodoh sebagai salah satu pengguna sosial media, 

dan dia juga mengatakan bahwa dia pernah live instagram dan temannya 

ingin live bersama didalam instagram, temannya berkata telah mengirimkan 

permintaat join live tapi teman saya tidak tahu yang mana akses untuk 

menerima dan akhirnya mereka tidak berhasil untuk live bersama dalam 

instagram miliknya46. 

c. Self Healing 

 Banyak sekali hal-hal penting yang dapat mahasiswa dapatkan di dalam 

media sosial, bahkan dengan sangat cepat. Mahasiswa dengan sangat cepat 

mendapatkan informasi itu karena mereka mengalami yang namanya Fear Of 

Missing Out itu, mahasiswa tersebut merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya 

jika mahasiswa tersebut tidak meluangkan waktu atau menghabiskan separuh 

waktunya untuk mengakses media sosial yang akan menyediakan informasi-

informasi yang mereka butuhkan. Seperti halnya dengan ungkapan informan yang 

bernama Widyawati (22 tahun) bahwa: 

Menurut saya mahasiswa yang mengalami fenomena Faer Of Missing Out 

itu seringkali adalah orang-orang yang merasa kesepian atau memiliki 

permasalahan psikologis. Bagaimanapun setiap orang memiliki kisah 

hidupnya masingg-masing. Nah, untuk orang-orang yang terindikasi Fomo 

(Fear Of Missing Out) yang disebab oleh fakor psikologis menurut saya 

mereka terbantu dengan adanya media sosial, karena mereka bisa dengan 

mudah dan bebas mengungkapkan hal yang mereka rasakan hanya dengan 

mengirim pesan, membuat instastory ingram dan memposting momen-

momen berharganya di media sosial miliknya. Karena jika mereka 

mempraktekan hal tersebut secara nyata belum tentu orang-orang 

disekitarnya dapat menerima apa lagi menanggapi sesuai harapan orang 

tersebut47. 

 
46Adilah Amatullah (22 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 25 Februari 2024.   
47Widyawati (21 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

Universitas Hasanuddin, 25 Februari 2024.  
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Berdasarkan hasil observasi peneliti di Fakultas Ilmu Kelautan Dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, peneliti melihat bahwa memang tidak terlalu 

banyak interaksi sosial yang terjalin antar mahasiswa di sana, hanya beberapa 

mahasiswa saja yang interaksi sosialnya masih terjalin di lingkungan Fakultas 

tersebut. Hal tersebut mungkin saja juga dipengaruhi oleh banyaknya mata kuliah 

mahasiswa Fakultas tersebut yang biasanya mengikuti kelas umu di bebetapa 

Fakultas lainnya di Universitas Hasanuddin, seperti mahasiswa semester satu 

hingga semester tiga. Saat peneliti melakukan observasi di area Fakultas Ilmu 

Kelautan Dan Perikanan, peneliti juga melihat bahwa sangat kurang poster-poster 

infromasi terkait dengan beasiswa dan event-event mahasiswa didalam gedung 

fakultas. Mading-mading dan semacamnya masih terpantau kosong dan ada juga 

bebera mading yang terisi tetapi teteap tidak memberikan informasi apapun. Hal 

ini, mengapa tidak sedikit mahasiswa yang mengalami Fear Of Missing Out 

terhadap media sosial, karena memang lingkungan sekitarnya tidak terlalu menarik 

dan tidak menyediakan bahan pembicaraan yang dapat dibahas atau 

diperbincangkan oleh sesama mahasiswa didalam Fakultas. 

Zaman sekarang sudah ada yang namanya grub dalam media sosial tidak 

hanya pada media sosial whattsap tapi juga terdapat pada tiktok dan instagram. Pada 

tiktok dan instagram mahasiswa dapat membagikan langsung kedalam grub chat 

atau grub sharing yang mereka miliki sehingga mereka dapat menonton atau 

melihat bersama apa yang dibagikan oleh salah seorang dari mereka. Fitur ini sangat 

bermanfaat karena informasi lebih langsung dapat mahasiswa share kepada teman-

temannya tidak harus menuggu bertemu secara langsung lalu membahasa apa yang 

mereka tonton. Seperti halnya dengan ungkapan informan yang bernama 

Rahmawati Agus (22 tahun) bahwa: 

Jika sekarang masih ada mahasiswa yang berpikiran buruk soal media 

sosial, mungkin mereka orang-orang yang tidak paham betul apa fungsi dan 

kegunaan dari media sosial, begitu juga dengan Fomo (Fear Of Missing 

Out) saya pernah mendapati teman saya saling hujat karena persoalan fomo 

saya pikir mereka hanya bercanda karena Fomo (Fear Of Missing 

Out)memang selalu disebutkan oleh teman-teman saya sebagai bahan 

candaan untuk teman-teman yang kapanpun dan dimanapun selalu bermain 

handphone, maka dari situ timbul sebuah argument teman saya yang 

mengatakan bahwa Fomo (Fear Of Missing Out) itu penyakit psikologis 
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yang sepertinya perlu konsultasi oleh psikolog. Saya juga bahwa Fomo 

(Fear Of Missing Out) memang adalah masalah psikologis tapi saya kurang 

setuju kalau Fomo (Fear Of Missing Out) di klaim sebagai hal yang sangat 

buruk, karena orang-orang yang mengalami fenomena tersebut adalah 

orang-orang matanya terbuka tentang dunia dia yang banyak tau dan up to 

date soal infromasi terbaru di dunia maya, apa lagi untuk kita gen z seperti 

sekarang media sosial memang adalah kawan kita karena kita harus tahu 

bagaimana keadaan dunia untuk saat ini dan kedepannya demi kehidupan 

kita yang lebih baik konsep kedepannya seperti apa. 

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa informan diatas 

dapat diketahui bahwa sesuatu yang walaupun dia terindikasi sebagai sebuah 

masalah ataupun penyakit tidak selamanya berdampak buruk kepada kehidupan 

manusia terkhususnya pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan 

Universitas Hasanuddin, Fenomena Fear Of Missing Out ini memiliki manfaat juga 

bagi kebutuhan lain mahasiswa. 

2. Dampak Negatif  

Dampak negatif  yaitu sesuatu hal yang membawa aura negatif. Dampak 

negatif adalah suatu keyakinan yang membuat seseorang bertindak sesuai dengan 

tujuannya atau menjauhi hal-hal yang baik. Adapun beberapa dampak negatifnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Berkurangnya Komunikasi di Dunia Nyata 

Fenomena Fear Of Missing Out terhadap sosial media ini memiliki dampak 

yang cukup merugikan bagi mahasiswa khususnya pada mahasiswa fakultas ilmu 

kelautan dan perikanan Universitas Hasanuddin. Fear Of Missing Out ini sangat 

mempengaruhi interaksi sosial antar mahasiswa dengan teman-temannya di 

kampus. Dari permasalahan ini dapat kita lihat bahwa kemajuan tekhnologi dan 

perkembangan fitur-fitu sosial media cukup memberikan dampak cukup buruk 

terhadap kehidupan mahasiswa, mahasiswa yang mengalami Fear Of  Missing Out, 

akan otomatis mengalami juga yang namanya kecanduan media sosial. Semakin 

tinggi tingkat. Fear Of Missing Out seorang mahasiswa maka semkin tinggi tingkat 

kemungkinan mahasiswa mengalami kecanduan media sosial. Seperti halnya 

dengan ungkapan informan yang bernama Cindy Wulandari (21 tahun) bahwa: 

Sebenarnya saya bukanlah tipe orang yang senang memegang handphone 

dalam waktu yang lama, akan tetapi entah sejak kapan saya seperti ini 
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dimana saya merasa takut kehilangan sebuah momen di sosial media atau 

melewatkan hal-hal terbaru seginggah saya harus sering mengecek sosial 

media saya demi memenuhi rasa penasaran dan rasa ketertarikan saya 

dengan hal-hal baru di sosial media. Saya merasa semakin hari saya semakin 

tidak bisa melepaskan diri dari handphone, ketika cukup lama saya tidak 

memegang handphone saya merasa gelisah. Saya pikir saya mengalami 

Fear Of Missing Out yang mengarahkan saya pada kecanduan media sosial. 

Sejujurnya karena hal ini saya pernah mengalami sebuah masalah dengan 

teman saya akibat komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dan 

kontribusi saya dalam sebuah organisasi karena saya tersibukkan dengan 

media sosial48. 

Hal ini jika dikaitkan dengan teori hiperealitas, dimana media sosial sudah 

membuat seseorang candu dan sering melupakan dunia nyatanya bahkan bisa 

membuat seseorang sampai tidak ber interaksi selama berhari-hari dikarenakan 

kesemuan yang didapatkan di sosial media seolah-olah nyata bagi orang-orang yang 

mengalami Fear Of Missing Out nyata adanya bagi mereka, dimana mereka selalu 

berlomba-lomba untuk eksis dan terkenal di media sosialnya, banyak hal yang di 

dunia nyata yang mereka tidak bisa dapatkan, dan susah untuk mendapatkannya, 

tetapi di dunia maya mereka dengan mudah mendapatkan hal tersebut, hal seperti 

inilah proses dari simulasi yang menjadikan kesemuan yang disajikan media sosial 

membuat mereka lebih nyaman dan tertarik. Ditambah terlihat bahwa adanya 

kebutuhan yang dapat dipuaskan oleh media sosial, dimana mahasiswa berlomba-

lomba untuk eksistensi di media sosial mereka melakukan sesuatu karena adanya 

kebutuhan yang dapat dipuaskan. Padahal Salah satu pondasi atau pilar yang 

memperkuat keberlangsungan hidup manusia dalam lingkup yang lebih luas, 

melalui interaksi yang dibangun, oleh diri sendiri baik secara individu maupun 

kelompok, dalam interaksi sosial terdapat beberapa contoh yang terdiri dari, 

individu yaitu junior yang mempelajari kebiasaan senior dalam dunia kampus. 

Selanjutnya orang perorangan dengan kelompok manusia, contohnya sebuah 

organisasi memaksa anggotanya untuk menyelesaikan diri dengan ideologi. 

Misalnya, sebuah organisasi memaksa anggotanya untuk menyelesaikan 

diri dengan ideologi dan programnya, dan ada juga kelompok manusia dengan 

 
48Cindy Wulandari (21 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 28 Februari 2024.  
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kelompok manusia, yaitu himpunan mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa yang 

melewatkan hal seperti yang dijelaskan diatas, karena adanya fenomena seperti 

Fear Of Missing Out. 

b. Mengurangi Rasa Percaya Diri di Dunia Nyata 

Salah satu contoh media sosial yang paling digemari adalah Instagram. 

Instagram menawarkan berbagai macam layanan, mulai dari menambah teman, 

memberikan komentar, berbagi foto, video dan memberikan tanggapan (saran), like 

(masukan) terhadap apa yang dibagikan pengguna. Layanan yang diberikan oleh 

Instagram dapat merespon selera masyarakat, sehingga Instagram semakin populer 

di masyarakat.  Instagram dapat menjadi tempat untuk mencari berbagai informasi 

dan berita, hiburan, penawaran produk, dan aktivitas sehari-hari orang lain. 

Instagram juga bisa menjadi wadah bagi orang-orang yang menggunakannya untuk 

mencari keberadaan. Dengan memposting foto dan video, mereka dapat berbagi 

informasi dengan pengguna lain, baik teman lama maupun baru. Menggunakan 

Instagram di Perpustakaan Fitur Instagram untuk berbagi informasi melalui 

gambar, foto, video, streaming langsung, dan Instastory dapat digunakan untuk 

berbagi informasi tentang layanan, ruang, dan aktivitas perpustakaan. Melalui 

Instagram, individu dapat mengi kuti atau menjalin hubungan dengan banyak orang 

dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, Instagram menjadi hal yang wajib 

dimiliki oleh mahasiswa saat ini. 

Banyaknya manfaat yang diciptakan banyak juga kerugiannya, keduanya 

seimbang tergangtung bagaimana mahasiswa itu sendiri mengelola kegiatan dan 

mengendalikan diri mereka sendiri. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian saya 

hal lain yang menjadi dampak Fear Of Miisng Out., terhadap mahasiswa di fakultas 

ilmu kelautan dan perikanan Univeristas Hasanuddin ialah kurangnya rasa percaya 

diri mahasiswa sehingga mahasiswa-mahasiswa tersebut membatasi dirinya dalam 

melakukan interaksi atau komunikasi secara langsung di dunia nyatanya. Hal ini 

diakibatkan karena seringnya mahasiswa memabandingkan dirinya, kehidupannya 

dan lain sebagainya dengan apa yang mahasiswa liat didalam sosial media. Seperti 

halnya dengan ungkapan informan yang bernama Rahmawati Agus (22 tahun) 

bahwa: 
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Kalau saya ditanya apakah saya Fomo (Fear Of Missing Out) atau tidak? 

Maka saya akan menjawab ia saya mengalami fenomena itu saya fomo. 

Saya sama seperti teman-teman yang lain yang sering merasa selalu ingim 

terlibat di media sosial, selalu ingin mengikuti trend-trend baru yang lagi 

viral dimedia sosial. Jujur hal seperti membuat saya sangat tidak percaya 

diri, karena saya sering melihat sesuatu yang menurut saya jauh lebih luar 

biasa dari pada saya, jadi terkadang jika saya melihat teman-teman 

mahasiswa disini yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan hal sempurna 

yang saya lihat di sosial media kadang saya menjauhkan diri dari sekitar 

mereka atau lingkungan mereka, saya membatasi diri dan paling parahnya 

saya pernah menghindari komunikasi yang panjang dengan teman-teman 

saya dikampus karena saya merasa sayalah yang paling dibawa di antara 

mereka semua49. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh keempat informan di atas menunjukkan 

bahwa terdapat dua dampak dari pengguna media sosial yang mengalami fenomena 

Faer Of Missing Out di Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin, yaitu dampak negatif dan dampak positif keduanya memiliki sisi baik 

dan buruknya masing-masing dalam keseharian mahasiswa di kampus. 

D. Hubungan Antara Keterlibatan Media Sosial dengan Fear Of Missing Out 

Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin. 

Media sosial adalah media yang di mana para penggunanya bisa dengan 

mudah berpartisipasi, berbagi pada dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki 

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di 

seluruh dunia. Media sosial juga dikatakan sebagai media online yang mendukung 

komunikasi sosial, dan media sosial menggunakan teknologi jaringan yang 

mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Dari tahun ke tahun, media sosial 

telah berkembang secara signifikan dan muncul dengan fitur-fitur uniknya masing-

masing. Memfasilitasi, kolaborasi dan mendapatkan informasi adalah tujuan 

penggunaan media sosial. Hampir semua lapisan masyarakat terhubung dengan 

media sosial saat ini. Media sosial terdiri dari instagram, facebook, twitter, 

whattshap, tiktok, line dan lain sebagainya. 

 
49Rahmawati Agus (21 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 25 Februari 2024.  
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Fenomena Fear Of Missing Out merupakan fenomena komunikasi 

intrapersonal dimana seseorang merasa cemas, gelisah dan bahkan takut ketika 

minimnya informasi yang beredar di jejaring sosial. Fear Of Missing Out sangat 

erat kaitannya dengan emosi dan perasaan yang berkembang dari lingkungan, 

dimana dengan smartphone mahasiswa dapat menghubungi orang tersebut 

dimanapun melalui internet, dan perkembangan media sosial dapat memperkuat 

Fear Of Missing Out untuk terus berkembang. 

Saat ini para generasi muda khususnya mahasiswa rata-rata menghabiskan 

waktunya di media sosial demi mencari aopa yang dibutuhkan, namun tanpa 

mereka sadari mereka menggunakan media sosial hanya ingin melihat serta 

mengikuti kegiatan apa saja yang dilakukan orang lain. Media sosial dan Fear Of 

Missing Out adalah dua hal yang sangat berhubungan.  

Fear Of Missing Out itu merupakan kekuatan pendorong dibalik 

penggunaan internet dan media soial, seperti halnya yang telah dijelaskan di atas 

pemicu paling besar terjadinya kecanduan media sosial pada mahasiswa karena 

mahasiswa tersebut mengalami Fear Of Missing Out. Tingginya tingkat mahasiswa 

yang mengalami fenomena Fear Of Missing Out disebabkan oleh terlalu banyak 

sering mengakses internet sambil melakukan aktivitas membutuhkan konsentrasi 

tinggi seperti mengemudi atau belajardi kelas dan lain sebagainya. 

Salah satu dampak negatif dari media sosial dalam kehidupan masyarakat 

adalah rasa takut ketinggalan. Fear Of Missing Out yang dianggap sebagai dampak 

negatif dari perkembangan teknologi dan internet. Fear Of Missing Out diperparah 

dengan adanya paparan media, dimana seseorang selalu terhubung dengan media 

sosial dan selalu melihat hal-hal yang dapat membuat dirinya merasa tertinggal, 

dapat membuat orang merasa tidak puas, cemas dan tidak berharga. Fear Of 

Missing Out pada akhirnya membawa orang yang mengalaminya ke berbagai 

perilaku buruk. 

Mahasiswa yang terindikasi  Fear Of Missing Out adalah mahasiswa yang 

sering mengakses media sosial. Seperti halnya dengan ungkapan informan yang 

bernama Adilah Amatullah (22 tahun) bahwa: 
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Fear Of Missing Out tentu saja memiliki keterlibatan, karena Fomo (Fear  

Of Missing Out) di kalangan mahasiswa seperti kita-kita ini tidak akan 

terjadi jika bukan karena mengakses media sosial yang ada di handphone 

karena didalam media sosial banyak sekali hal-hal menarik disetiap harinya 

yang bisa kita lihat jadi tidak ada alasan untuk kita menolak untuk tidak 

membuka media sosial padahal kita sendiri tau banyak terdapat hal 

menyenangkan yang bernilai positif di dalamnya. Jadi menurut saya ini 

memang sangat berkaitan50.  

Fear Of Missing Out dengan media sosial juga memiliki hubungan yang 

positif, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat Fear Of Missing Out 

seseorang  maka semakin tinggi juga tingkat penggunaan media sosial pada 

mahasiswa, sebaliknya jika semakin rendah tingkat Faer Of Missing Out 

mahasiswa maka semakin rendah juga tingkat penggunaan media sosial pada 

mahasiswa. Seperti halnya dengan ungkapan informan yang bernama Rahmawati 

Agus (22 tahun) bahwa: 

Menurut saya Fomo (Fear Of Missing Out) dan media sosial ini adalah dua 

hal yang menjadi penyebab mahasiswa maupun remaja dan kanak-kanak 

diluar sana mengalami kecanduan handphone. Karena sudah sangat jelas 

Fear Of Missing Out dapat dikitakan sebagai sebuah alasan seseorang 

membuka media sosial secara terus menerus51. Tapi mungkin saja mereka 

yang mengalami fenomena Fear Of Missing Out itu tidak begitu sadar 

tentang apa yang mereka alami, kecuali mereka adalah oang-orang yang up 

to date tentang kosakta dan trend-trend yang ada, atau mereka mungkin saja 

bisa mengetahui melalui edukasi-edukasi lainnya. 

 Fear Of Missing Out adalah alasan seseorang menggunakan sosial media 

secara terus-menerus. Rasa ingin tahu dan rasa ketakutakan ketertinggal pada dunia 

maya tidak mudah untuk di hindari oleh maahsiswa yang sudah terlanjur mengalami 

fenomena Fear Of Missing Out tersebut. Sehingga tidak heran jika terdapat 

mahasiswa yang mengakses media sosial hampir selama 24 jam, karena mereka 

memang memiliki tujuan ada hal yang ingin mereka capai dan ketahui apa yang ada 

di dalam sana. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua infroman diatas dapat kita lihat 

bahwa Fear Of Missing Out dan media sosial sudah sangat jelas bahwa keduanya 

 
50Cindy Wulandari (21 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 25 Febru ari 2024.  
51 Rahmawati Agus (22 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin, 28 Februari 2024. 
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memiliki keterlibatan dan saling berkaitan, sesuai dengan judul yang peneliti ambil 

tentang fenomena Faer Of Missing Out pengguna media sosial (mahasiswa).
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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Setelah mengemukakan beberapa uraian mengenai fenomena Fear Of 

Missing Our pengguna media sosial, maka penulis akan memberikan beberapa 

kesimpulan yang dianggap penting dalam judul skripsi: fenomena Fear Of Missing 

Out pengguna media sosial (Studi kasus mahasiswa dfakultas ilmu kelautan dan 

perikanan Universitas Hasanuddin) yaitu: 

1. Faktor penyebab terjadinya Fear Of Missing Out pada mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin berdasarkan hasil wawancara 

oleh informan menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam faktor – faktor 

yang menjadi penyebab mahasiswa di Fakultas Ilmu Kelutan Dan Perikanan 

Universitas Hasanuddin ini mengalami fenomen Fear Of  Missing Out 

diantaranya adalah faktor internal yaitu (kenyamanan,kebahagiaan dan 

kesepian), sedangkan faktor eksternalnya yaitu (lingkungan pertemanan dan 

keluarga). 

2. Dampak fenomena Fear Of Missing Out pada mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin, berdasarkan hasil wawancara 

oleh informan menunjukkan bahwa terdapat dua dampak dari pengguna media 

sosial yang mengalami fenomena Faer Of Missing Out di Fakultas Ilmu 

Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin, yaitu dampak negatif dan 

dampak positif keduanya memiliki sisi baik dan buruknya masing-masing 

dalam keseharian mahasiswa di kampus. Dampak negatif yang ditimbulkan 

adalah kurangnya interaksi sosial mahasiswa di lingkungan kampus secara 

langsung didunia nyata, karena mereka merasa kebahagiaan dan rasa senang 

sangat mudah didapatkan dengan instan di media sosial. Sedangkan dampak 

positifnya adalah mahasiswa terbantu dengan keadaan mereka yang Fear Of 

Missing out yang up to date terhadap informasi-informasi terbaru di media 

sosial. 
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3. Hubungan antara keterlibatan media sosial dengan Fear Of Missing Out pada 

mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin, 

Fear Of Missing Out dengan media sosial memiliki hubungan yang sangat erat 

keduanya saling keterkaitan, karena jika seseorang mengalami fenomena Fear 

Of Missing Out yang sangat besar dalam dirinya maka orang tersebut akan lebih  

aktif dalam mengakses media sosial disetiap harinya. 

B. Implikasi 

Setelah menguraikan beberapa kesimpulan, maka penulis mencoba 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Setiap mahasiswa sebaiknya mulai membiasakan diri untuk lebih terbuka dan 

menikmati dunia nyatanya agar tidak terjebak dalam kenikmatan sesaat dan 

sesuatu yang sifatnya semu, agar interaksi sosialnya berjalan dengan baik. 

2. Agar interaksi sosial tetap berjakan dengan baik di lingkungan sekitar sebaiknya 

para mahasiswa lebih pandai dalam membagi waktu dalam bermain handphone 

agar tidak terlalu memikirkan hal-hal yang ada di dalam handphone 
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Gambar 7 : Foto Lingkungan Fakulas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Foto Wawancara dengan Jannatul Aliyah 
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Gambar 7 : Foto Lingkungan Fakulas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Gambar 3 : Foto Wawancara dengan Rahmati Agus 
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Gambar 5 : Foto Aplikasi Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 : Foto Aplikasi Tiktok 
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Gambar 7 : Foto Lingkungan Fakulas Ilmu Kelautan dan Perikanan 
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 Gambar 8 : Foto 

Lingkungan Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 : Foto Aplikasi 

Whattsap 
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Gambar 10 

: Foto 

Aplikasi 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 8 : Foto Lingkungan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 
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         Gambar 3 : Foto Wawancara dengan Al Munawwarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Foto Lingkungan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 
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        Gambar 3 : Foto Wawancara dengan Adilah Amatullah dan Nurul Fitriah 

 


