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ABSTRAK	

Nama	 	:		Muhammad	Fajar	Nur	
Nim				 	:		9020020020	
Judul	 	 :	Pengaruh	Self-Satisfaction	dan	Distraction	At	Work	 terhadap	Kinerja	

karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar	dengan	Fear	Of	Missing	Out	
sebagai	Pemoderasi	

Saat	ini	media	sosial	dapat	menjadi	salah	satu	faktor	hambatan	dalam	
kinerja	karyawan	dalam	perusahaan.	Individu	memiliki	tingkat	kepuasan	diri	
(self-satisfaction)	yang	berbeda	sehingga	akan	beda	pula	tingkatan	yang	dapat	
mengganggu	 pekerjaan	 seseorang.	 Untuk	 melakukan	 pekerjaan	 tentunya	
menghindari	gangguan	yang	dapat	menghalangi	produktifitas	(distraction	at	
work).	 Tujuan	 dari	 penelitian	 ini	 adalah	 untuk	 mengetahui	 pengaruh	 self-
satisfaction	dan	distraction	at	work	terhadap	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	
Karsa	Makassar	dengan	fear	of	missing	out	sebagai	pemoderasi.	

Penelitian	ini	menggunakan	sumber	data	primer,	teknik	pengambilan	
sampel	yang	digunakan	dalam	penelitian	ini	adalah	non	probability	sampling	
dengan	pengukuran	sampel	mengguanakan	rumus	yang	dikembangkan	oleh	
Isaac	 &	 Michael,	 sehingga	 jumlah	 sampel	 dalam	 penelitian	 ini	 135	 dari	
banyaknya	 populasi.	 Jenis	 penelitian	 yang	 digunakan	 adalah	 penelitian	
kuantitatif.	Objek	penelitian	ini	menggunakan	seluruh	karyawan	PT.	Kalla	Inti	
Karsa	dengan	kriteria	minimal	masa	kerja	1	tahun	dan	posisi	maksimal	yakni	
Middle	 Manager.	 Teknik	 analisis	 data	 yang	 digunakan	 adalah	 SEM	 dengan	
menggunakan	software	SmartPLS.	

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 yang	 telah	 dilakukan	 menunjukkan	
bahwa	 self-satisfaction	 berpengaruh	 signifikan	 dan	 positif	 terhadap	 kinerja	
karyawan,	 distraction	 at	 work	 tidak	 berpengaruh	 signifikan	 dan	 negatif	
terhadap	 kinerja	 karyawan,	 fear	 of	missing	 out	 berpengaruh	 signifikan	 dan	
positif	 dalam	 memoderasi	 self-satisfaction	 terhadap	 kinerja	 karyawan,	 dan	
fear	of	missing	out	tidak	berpengaruh	signifikan	dan	positif	dalam	memoderasi	
distraction	at	work		terhadap	kinerja	karyawan.	

Kata	kunci	:	Self-Satisfaction,	Distraction	At	Work,	Kinerja	
	

	



 

 1 

BAB	I	

PENDAHULUAN	

A. Latar	belakang	masalah	

Perkembangan	 teknologi	 di	 era	 globalisasi	 memberikan	 pengaruh	

terhadap	 tingkat	kebutuhan.	 Saat	 ini	menjadi	urgensi	bagi	perusahaan	agar	

menjadi	 lebih	 adaptif	 dan	 inovatif	 karena	 telah	berada	pada	 era	 globalisasi	

yang	 mengandalkan	 kecepatan	 informasi	 dan	 akses	 digital.	 Kemajuan	

teknologi	 menimbulkan	 persaingan	 bisnis	 dan	 menjadi	 faktor	 perusahaan	

untuk	 bertumbuh.	 Salah	 satu	 kunci	 keberhasilan	 perusahaan	 dalam	

menghadapi	 persaingan	 bisnis	 dapat	 dilihat	 dari	 cara	 mempertahankan	

kualitas	sumber	daya	manusianya.	Sehingga	dalam	mengimbangi	hal	tersebut,	

tentunya	 perusahaan	 memerlukan	 sumber	 daya	 manusia	 yang	 berkualitas	

agar	 kinerja	 perusahaan	 dapat	 terus	 berkesinambungan	 dengan	

perkembangan	zaman.	Sumber	daya	manusia	menurut	Hadari	Nawawi	adalah	

manusia	 yang	 bekerja	 di	 lingkungan	 sebuah	 organisasi	 dan	menjadi	 faktor	

yang	tidak	dapat	dilepaskan	serta	penentu	dari	perkembangan	pada	sebuah	

perusahaan.	(Rahman,	2020).	

Untuk	 mencapai	 tujuan,	 perusahaan	 perlu	 menetapkan	 strategi	

manajemen	 yang	 baik	 agar	 pengoptimalan	 sumber	 daya	 manusia	 dapat	

terjaga.	 Banyak	 faktor	 dapat	 mempengaruhi	 sebuah	 perusahaan	 untuk	

menggapai	hal	tersebut	seperti	penerapan	tata	kelola	kinerja	yang	baik	agar	

terciptanya	lingkungan	kerja	yang	efisien	dan	efektif	pada	setiap	stakeholder	
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perusahaan.	Beberapa	penelitian	terdahulu	juga	membahas	terkait	penurunan	

kinerja	apabila	adanya	ketidakpuasan	diri	dan	gangguan	saat	bekerja.	Salah	

satu	 contohnya	 yakni	 penelitian	 terkait	 penggunaan	 media	 sosial	 yang	

berlebihan	 berdampak	 pada	 rendahnya	 tingkat	 produktivitas,	 serta	 kondisi	

psikologis	yang	berdampak	pada	motivasi	kerja.	Hal	ini	berkaitan	dengan	fear	

of	missing	out	yang	menimbulkan	kurangnya	tingkat	fokus	(Distraction)	dan	

kepuasan	 yang	 didapatkan	 ketika	 bersosial	 media.	 fear	 of	 missing	 out	

merupakan	 kecemasan	 kehilangan	 momen	 atau	 informasi	 yang	 terjadi	

disekitar.	Melalui	fear	of	missing	out	memungkinkan	seseorang	akan	merasa	

terganggu	 dengan	 kegiatan	 yang	 akan	 dilakukannya	 sebab	 lebih	 fokus	

terhadap	pengaruh	dari	perasaan	fear	of	missing	out		(Ismail,	2023).	

Kinerja	 merupakan	 hasil	 dari	 pekerjaan	 seseorang	 yang	 telah	

menyelesaikan	tanggung	jawabnya	(Silaen,	2021).	Untuk	mengetahui	bahwa	

karyawan	 melakukan	 pekerjaannya	 dengan	 optimal	 atau	 tidak,	 dapat	

diketahui	 melalui	 beragam	 pengukuran	 kinerja	 yang	 memiliki	 beragam	

indikator	seperti	kualitas	bekerja,	ketepatan	waktu,	hingga	kemampuan	dalam	

menyelesaikan	 pekerjaan	 (Robbins,	 2017).	 Dengan	 adanya	 pengukuran	

tersebut	 memberikan	 kemudahan	 dalam	 menilai	 dan	 memberikan	 umpan	

balik	keterlibatan	setiap	karyawan	pada	suatu	pekerjaan.	Dampak	dari	kinerja	

karyawan	 yang	 baik	 akan	 menimbulkan	 efek	 positif.	 Sehingga	 perusahaan	

akan	 tetap	berjalan	 secara	 efisien	 dan	 efektif	 serta	meminimalisir	 kerugian	

akibat	dari	buruknya	sebuah	kinerja.	Akan	tetapi,	pengaruh	buruk	terhadap	

kinerja	seseorang	dapat	datang	dari	kebiasaan	yang	dilakukan.	Dari	penelitian	
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yang	dilakukan	Anushree	Tandon	terbukti	bahwa	sosial	media	memberikan	

pengaruh	buruk	terhadap	kinerja	jika	penggunaannya	tidak	terkontrol	karena	

menyebabkan	 adanya	 penurunan	 kinerja	 dan	 penundaan	 kerja	 (Tandon,	

2021).	Ditambah	lagi	adanya	data	pendukung	terkait	penggunaan	sosial	media	

oleh	karyawan	Indonesia	yang	memiliki	lebih	dari	satu	akun	sosial	media.	

	

	

	

	

	

	

	

Berdasarkan	 hasil	 survei	 yang	 dilakukan	 jobstreet.co.id	 bahwa	

sebanyak	81%	karyawan	di	Indonesia	diketahui	mengakses	media	sosial	saat	

bekerja	 dan	 karyawan	menghabiskan	waktu	 lebih	 dari	 4	 jam	 sehari	 untuk	

mengetahui	 apa	 yang	 terjadi	 di	 media	 sosial	 dan	 faktanya	 memiliki	 sosial	

media	lebih	dari	satu	akun.	Hal	tersebut	diketahui	dari	survey	yang	dilakukan	

kepada	 14.000	 koresponden	 pada	 awal	 bulan	Mei	 2022.	 Lalu	masih	 dalam	

survey	 yang	 sama	 bahwa	 sekitar	 56%	 karyawan	 di	 Indonesia	 tidak	 puas	

dengan	 pekerjaannya.	Hootsuite	 dan	We	 Are	 Social	 melakukan	 survei	 pada	
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tahun	 2022	 menunjukkan	 bahwa	 rata-rata	 karyawan	 di	 Indonesia	

menghabiskan	 waktu	 2	 jam	 22	 menit	 per	 hari	 untuk	 menggunakan	 media	

sosial.	Angka	ini	menunjukkan	bahwa	karyawan	di	Indonesia	menghabiskan	

waktu	 yang	 cukup	 banyak	 untuk	 menggunakan	 media	 sosial,	 yang	 dapat	

menyebabkan	 gangguan	 saat	 bekerja.	 Survei	 yang	 sama	 juga	menunjukkan	

bahwa	72%	karyawan	di	Indonesia	mengakui	bahwa	pernah	terganggu	oleh	

penggunaan	media	sosial	saat	bekerja.	Hal	ini	menunjukkan	bahwa	gangguan	

akibat	penggunaan	media	sosial	saat	bekerja	merupakan	fenomena	nyata	yang	

dialami	oleh	banyak	karyawan	di	Indonesia.	

Adanya	 kesibukan	 lain	 saat	 jam	 bekerja	 berdampak	 pada	 tidak	

optimalnya	produktifitas	yang	dilakukan	oleh	karyawan.	Penggunaan	media	

sosial	saat	jam	bekerja	memang	baik	efeknya	namun	hanya	dalam	penggunaan	

yang	 terkendali	 untuk	 sekedar	 hiburan	 sementara.	 Lain	 halnya	 apabila	

seseorang	 telah	merasa	 candu	dan	membuang	waktu	 terlalu	 lama	di	media	

sosial,	 imbasnya	pada	produktifitas	dan	kinerja	yang	tidak	optimal.	 (Sinaga,	

2022)	

Penggunaan	sosial	media	dapat	menjadi	kebutuhan	seorang	 individu	

untuk	 meningkatkan	 kepuasan	 diri.	 Mengetahui	 apa	 yang	 terjadi	 disekitar	

adalah	 salah	 satu	 reaksi	 dari	 kognitif	 sosial.	 Sikap	 emosi	 dan	 kognitif	

merupakan	reaksi	dari	satisfaction	(Firmansyah,	2021).	Setiap	orang	memiliki	

perbedaan	 emosional	 dan	 cara	 kerjanya,	 bahkan	 untuk	 kebutuhan	 dalam	

kepuasan	diri	 juga	berbeda.	Kinerja	 setiap	karyawan	 tidak	akan	efektif	 jika	

perlakuan	 terhadap	 kebutuhannya	 disamaratakan.	 Sifat	 dan	 kepuasan	
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karyawan	yang	cenderung	berbeda-beda	menjadi	hal	yang	perlu	di	perhatikan	

sebuah	perusahaan	untuk	mengoptimalkan	kinerja.	Maka	dari	itu	pentingnya	

memperhatikan	 self-satisfaction	 dalam	 sebuah	 perusahaan	 agar	 dapat	

meningkatkan	produktifitas.	

Dalam	 konteks	 perusahaan,	 keberagaman	 sifat	 dan	 kepuasan	

karyawan	 menjadi	 faktor	 krusial	 yang	 perlu	 diperhatikan	 guna	

mengoptimalkan	 kinerja.	 Memahami	 dan	 mengakomodasi	 self-satisfaction	

setiap	karyawan	menjadi	suatu	keharusan	agar	menciptakan	lingkungan	kerja	

yang	 mendukung	 produktivitas.	 Perusahaan	 yang	 mampu	 memberikan	

perhatian	terhadap	kebutuhan	 individu,	 termasuk	kepuasan	diri,	akan	 lebih	

mungkin	mencapai	tingkat	kinerja	yang	optimal.	Oleh	karena	itu,	manajemen	

perusahaan	perlu	memastikan	adanya	pendekatan	yang	inklusif	dan	personal	

dalam	 memahami	 serta	 memenuhi	 kebutuhan	 self-satisfaction	 setiap	

karyawan,	 sehingga	 dapat	menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	mendukung	

dan	memotivasi	setiap	individu	untuk	memberikan	kontribusi	maksimal.	

Disisi	 lain,	 gangguan	 ketika	 bekerja	 akan	menghambat	 produktifitas	

seorang	 karyawan.	 Menjadi	 sebuah	 masalah	 bagi	 perusahaan	 karena	

gangguan	 saat	 bekerja	 dapat	 menimbulkan	 keterlambatan	 dan	 tidak	

optimalnya	 hasil	 kinerja	 seorang	 karyawan.	 Gangguan	 saat	 bekerja	 atau	

distraction	 at	 work	 adalah	 faktor	 yang	 mempengaruhi	 tidak	 optimalnya	

produktifitas	seorang	karyawan	akibat	adanya	hal	lain	yang	dilakukan	seorang	

karyawan	diluar	ranah	pekerjaan.	Hal	ini	tentu	akan	merugikan	perusahaan	

apabila	 karyawan	 yang	 seharusnya	 bekerja	 dan	 mencapai	 target	 dari	
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perusahaan	namun	terganggu	aktivitas	lain	yang	membuatnya	meninggalkan	

pekerjaan	pada	jam	kerja.	Distraction	dapat	berasal	dari	berbagai	ranah	salah	

satunya	penggunaan	 teknologi	 yang	 tidak	 terkontrol.	 Fokus	 terhadap	dunia	

maya	namun	meninggalkan	tanggung	jawab	di	realita	adalah	sebuah	masalah	

yang	serius.	Sehingga	perlunya	perusahaan	menangani	adanya	gangguan	yang	

dapat	menghambat	kinerja	karyawan.	

Pada	 era	 saat	 ini,	 manusia	 hidup	 berdampingan	 dengan	 teknologi	

seperti	 sosial	 media.	 Adanya	 hal	 tersebut	 memberikan	 kemudahan	 akses	

informasi	dan	komunikasi	oleh	masyarakat	secara	daring.	Beberapa	manfaat	

adanya	penggunaan	sosial	media	saat	bekerja	antara	lain	meringankan	beban	

atau	 stres.	 Peran	 sosial	 media	 menjadi	 tempat	 yang	menyenangkan	 dalam	

menghibur	diri	ketika	adanya	waktu	luang	saat	padatnya	waktu	bekerja.	Selain	

itu	sosial	media	sangat	membantu	menemukan	inspirasi	atau	hal	baru	yang	

sebelumnya	 belum	 kita	 ketahui.	 Sehingga	 sangat	 membantu	 apabila	 sosial	

media	dapat	membantu	seseorang	dalam	melaksanakan	pekerjaannya.	

Disisi	 lain	 penggunaan	 media	 sosial	 saat	 bekerja	 dapat	 menjadi	

gangguan	 atau	 distraction	 yang	 menghambat	 produktifitas,	 menimbulkan	

ketidakpuasan	 terhadap	 apa	 yang	 dimiliki	 sekarang,	 dan	 pengaruh	 budaya	

atau	lingkungan	buruk	di	dunia	maya	yang	bertentangan	dengan	lingkungan	

dunia	 asli	 seperti	 lingkungan	 kerja.	 Dampak	 dari	 hal	 tersebut	 yakni	

keterlambatan	dan	 tidak	optimalnya	hasil	 kinerja	 seorang	karyawan,	 selalu	

merasa	 tidak	 puas	 dengan	 pekerjaan	 yang	 dimiliki,	 hingga	 etika	 dan	 sopan	

santun	 yang	 kurang.	 Perlu	 diingat	 media	 sosial	 juga	 akan	 menimbulkan	
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dampak	candu	terhadap	penggunanya	apabila	tidak	dapat	dikontrol	dengan	

baik.	Selain	dari	berkurangnya	produktifitas,	penggunaan	media	sosial	dapat	

memberikan	pengaruh	psikologis	yang	disebut	dengan	fear	of	missing	out.	

Fear	of	missing	out	adalah	kecemasan	karena	tidak	mengikuti	hal	yang	

terjadi	di	sekitarnya.	Salah	satu	yang	membuat	fear	of	missing	out	dapat	timbul	

adalah	 terpapar	 media	 sosial	 terlalu	 lama.	 Seseorang	 akan	 merasa	 puas	

apabila	menggunakan	media	sosial	secara	intens	membuat	kepuasan	dirinya	

ada	pada	penggunaan	teknologi	dan	melupakan	pada	hal	lain	seperti	tanggung	

jawab.	 Perusahaan	 perlu	 mewaspadai	 kehadiran	 fear	 of	 missing	 out	 yang	

menyerang	 karyawan	 karena	 bisa	 mengurangi	 kepuasan	 seseorang	 dalam	

bekerja	dan	menimbulkan	penurunan	kinerja.	Selain	itu,	orang	yang	terpapar	

fear	 of	 missing	 out	 akan	 selalu	 merasa	 ingin	 mengikuti	 kegiatan	 yang	

menurutnya	harus	diikuti	karena	orang	lain	mengikutinya.	

Perasaan	 tersebut	 nantinya	membuat	 skala	 prioritas	 karyawan	 akan	

berpengaruh.	Seharusnya	memprioritaskan	pekerjaan	namun	 lebih	memilih	

kegiatan	yang	belum	tentu	dibutuhkan	akan	tetapi	hanya	saja	banyak	orang	

mengikutinya.	Dari	perasaan	tersebut	bisa	berdampak	pada	pikirannya	yang	

selalu	tidak	dapat	fokus	saat	bekerja,	hasil	pekerjaan	kurang	memuaskan,	dan	

perasaan	 tidak	puas	dengan	kondisi	diri	membuat	kurangnya	motivasi	 saat	

bekerja.	

Penelitian	 ini	 relevan	 dengan	 situasi	 saat	 ini,	 di	 mana	 dunia	 kerja	

semakin	kompetitif	 dan	menuntut.	Self-satisfaction,	 distraction	at	work,	 dan	

fear	of	missing	out	adalah	hal-hal	yang	dapat	mempengaruhi	kinerja	kerja,	baik	
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secara	 positif	 maupun	 negatif.	 Oleh	 karena	 itu,	 penelitian	 ini	 dapat	

memberikan	 informasi	 yang	 berharga	 bagi	 perusahaan	 dan	 individu	 dalam	

menghadapi	 tantangan	dunia	 kerja	 saat	 ini.	 Penelitian	 ini	memiliki	 peluang	

yang	 baik	 untuk	 dipublikasikan	 di	 jurnal	 ilmiah.	 Penelitian	 ini	 memiliki	

relevansi	dengan	bidang	psikologi,	manajemen,	dan	komunikasi.	Oleh	karena	

itu,	 penelitian	 ini	 dapat	 memberikan	 kontribusi	 bagi	 pengembangan	 ilmu	

pengetahuan	dan	praktik	di	bidang-bidang	tersebut.	

Adapun	 grand	 teori	 yang	 berhubungan	 dengan	 penelitian	 ini	 yakni	

mengambil	 Teori	 Kognitif	 Sosial	 yang	 dikembangkan	 oleh	 Albert	 Bandura	

menonjolkan	 sebuah	 argumentasi	 bahwa	 Sebagian	 besar	 pembelajaran	

manusia	 terjadi	 karena	 lingkungan	 sosial	 (Yanuardianto,	 2019).	 Serta	 teori	

yang	 dikemukakan	 oleh	 Robert	 S.	 Baron	 yakni	 Teori	 konflik	 distraksi	 yang	

mengatakan	tingkat	kerja	seseorang	dipengaruhi	oleh	gangguan	disekitarnya.	

Hal	 ini	 berhubungan	 dengan	 perilaku	 individu	 terhadap	 tingkah	 laku	 saat	

bekerja,	 apakah	 melalui	 adanya	 permasalahan	 sosial	 yang	 tidak	 sehat,	

distraksi,	 dan	 kurangnya	 kepuasan	 akan	 berdampak	 pada	 kinerja.	 Semua	

permasalahan	 tersebut	 dapat	 datang	 dari	 lingkungan	 perusahaan	 yang	

memang	adaptif,	memiliki	waktu	bekerja	yang	padat,	dan	kondisi	lingkungan	

yang	mengalami	perubahan	signifikan	saat	bekerja	seperti	PT.	Kalla	Inti	Karsa	

Makassar.	

PT.	Kalla	Inti	Karsa	telah	hadir	sejak	1995,	bergerak	di	bidang	properti	

komersil	 membawa	 Visi	 untuk	 menyediakan	 pilihan	 property	 terbaik	 dan	

terkemuka	dengan	produk	yang	inovatif	dan	ramah	lingkungan.	Perusahaan	
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ini	telah	berhasil	mengoperasikan	berbagai	pusat	perbelanjaan,	perkantoran	

dan	 kawasan	 perindustrian	 di	 kota	 Makassar	 dan	 sekitarnya.	 Beberapa	

diantaranya	yakni,	Mal	Ratu	Indah,	Nipah	Park	dan	Wisma	Kalla.	

Berdasarkan	hasil	observasi	peneliti	pada	PT.	Kalla	Inti	Karsa	melalui	

penyebaran	 kuesioner	 kepada	 30	 orang	menunjukkan	 tingkat	 validitas	 dan	

reliabilitas	yang	baik.	Permasalahan	terkait	variabel	yang	dicantumkan	dalam	

penelitan	 memberikan	 jawaban	 bahwa	 tidak	 optimalnya	 kinerja	 karyawan	

mustahil	dapat	 terhindarkan,	melihat	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	 Inti	Karsa	

Makassar	menjadi	terganggu	karena	terdapat	konflik	interpersonal	dalam	hal	

dunia	 kerja	 serta	 kehidupan	 pribadinya.	 Pada	 perusahaan	 ini	 juga	

menunjukkan	performa	kinerja	karyawan	masih	tergolong	rendah.	Dibuktikan	

dari	 hasil	 pencapaian	 kinerja	 individu	 maupun	 organisasi	 mengalami	

penurunan	 kinerja	 pada	 tahun	 2017-2019.	 Laba	 bersih	 pada	 tahun	 2017	

mencapai	28%,	namun	mengalami	penurunan	menjadi	24%	pada	tahun	2018	

dan	23%	pada	tahun	2019.	

Sebagai	 umat	muslim	 tentu	 kita	 diperintahkan	 agar	 bekerja	 dengan	

baik	dan	bersungguh-sungguh.	Al-Qur’an	dan	Hadist	adalah	pedoman	hidup	

umat	muslim	dalam	menjalani	aktifitas	sehari-hari.	Hal	 ini	perlu	diterapkan	

agar	 aktifitas	 kita	 dapat	 bernilai	 ibadah.	 Perintah	 untuk	 bekerja	 dengan	

bersungguh-sungguh	 telah	 tercantum	dalam	 firman	Allah	SWT	pada	QS.	At-

Taubah/9:105;	
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قوَ
ُ

لمَعْٱ لِ
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Terjemahannya:	

“Dan	Katakanlah:	 "Bekerjalah	kamu,	maka	Allah	dan	Rasul-Nya	serta	
orang-orang	mukmin	 akan	melihat	 pekerjaanmu	 itu,	 dan	 kamu	 akan	
dikembalikan	 kepada	 (Allah)	 Yang	Mengetahui	 akan	 yang	 ghaib	 dan	
yang	 nyata,	 lalu	 diberitakan-Nya	 kepada	 kamu	 apa	 yang	 telah	 kamu	
kerjakan.”	

Ayat	 diatas	 menjelaskan	 bahwa	 manusia	 khususnya	 umat	 muslim	

diperintahkan	 untuk	 bekerja	 dengan	 ikhlas	 dan	 bersungguh-sungguh.	

Melakukan	amalan	yang	baik	tanpa	tujuan	Riya’	sehingga	amal	yang	dilakukan	

ikhlas	karena	Allah	Subhanahu	Wa	Ta’ala.	Perlu	kinerja	karyawan	yang	baik	

dalam	 sebuah	 perusahaan	 agar	 dapat	 mencapai	 tujuan	 bersama.	

Perkembangan	dunia	tentu	tidak	dapat	terhindarkan	apalagi	lingkungan	yang	

adaptif	dan	inovatif.	Sumber	daya	manusia	hanya	dapat	terus	meng-upgrade	

diri	 sehingga	 membuktikan	 keseriusan	 dalam	 bekerja	 dampaknya	 adalah	

optimalnya	kinerja	perusahaan.	

Merujuk	 pada	 teori	 yang	 dikembangkan	 Abraham	 Maslow	 tentang	

kebutuhan	diri	manusia	bahwa	setiap	 individu	 tentu	memiliki	kepuasannya	

masing-masing	 terlebih	 lagi	 dalam	 hal	 pekerjaan.	 Seseorang	 akan	 mencari	

kenyamanannya	 agar	 bisa	 memicu	 kognitifnya	 berdampak	 pada	 adanya	

peningkatan	kinerja.	Namun	karena	lingkungan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar	

yang	 adaptif	 akan	 memberikan	 adanya	 perbandingan	 sosial	 tidak	 sehat.	
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Imbasnya	 adalah	 penurunan	 produktifitas	 dan	 rasa	 aman	 dalam	 sebuah	

lingkungan.	

Sehingga	melihat	permasalahan	terhadap	kurangnya	kepuasan	diri	dan	

gangguan	 saat	 bekerja	 yang	 merujuk	 pada	 penggunaan	 media	 sosial	 serta	

gangguan	 psikologis	 yakni	 fear	 of	missing	 out.	 Penulis	 tertarik	mengangkat	

penelitian	dengan	judul:	

“Pengaruh	 self-satisfaction	 dan	 distraction	 at	 work	 terhadap	

kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar	dengan	fear	of	missing	

out	sebagai	pemoderasi”.	

B. Rumusan	masalah	

1. Apakah	 self-satisfaction	 berpengaruh	 terhadap	 kinerja	 karyawan	 PT.	

Kalla	Inti	Karsa	Makassar?	

2. Apakah	distraction	 at	work	 berpengaruh	 terhadap	 kinerja	 karyawan	

PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar?	

3. Apakah	 self-satisfaction	 berpengaruh	 terhadap	 kinerja	 karyawan	 PT.	

Kalla	Inti	Karsa	Makassar	dengan	fear	of	missing	out	sebagai	variabel	

moderasi?	

4. Apakah	distraction	 at	work	 berpengaruh	 terhadap	 kinerja	 karyawan	

PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar	 dengan	 fear	 of	 missing	 out	 sebagai	

variabel	moderasi?	

C. Hipotesis	

Berikut	 dugaan	 sementara	 yang	 didapatkan	 berdasarkan	 penelitian	

terdahulu	untuk	mengetahui	hubungan	antar	variabel.	
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1. Pengaruh	self-satisfaction	terhadap	kinerja	karyawan	

Kepuasan	 diri	 akan	 menjadi	 momentum	 seseorang	 untuk	

meningkatkan	kinerjanya	karena	hal	tersebut	memicu	motivasi	dalam	

peningkatan	potensi	seperti	prestasi,	rasa	bangga	dan	rasa	puas	akan	

pekerjaanya.	 Dapat	 dikatakan	 bahwa	 kepuasan	 diri	 atau	 self-

satisfaction	 menjadi	 kebutuhan	 seseorang	 sebab	 keterlibatan	 dan	

merasa	ter-apresiasi	dengan	hal	yang	dilakukan	salah	satu	faktor	dalam	

peningkatan	kualitas	kinerja.	

Hal	 tersebut	 berkaitan	 dengan	 teori	 kebutuhan	 diri	 yang	

dikembangkan	 oleh	 Abraham	 Maslow	 tahun	 1943.	 Bahwa	 setiap	

individu	 memiliki	 hierarki	 kebutuhan	 yang	 perlu	 dipenuhi	 secara	

bertahap	agar	mencapai	rasa	puas	dan	peningkatan	kinerja.	

Berdasarkan	 penelitian	 yang	 dilakukan	 oleh	 Ch.	 Platisa,	 P.	

Reklitis	 ,	 S.	 Zimeras	 dengan	 judul	 penelitian	 “Relation	 between	 job	

satisfaction	 and	 job	 performance	 in	 healthcare	 services”,	memberikan	

hasil	bahwa	hubungan	antara	produktivitas	dan	kepuasan	kerja	 juga	

dianggap	 kuat	 (Ch.	 Platis,	 2015).	 Sehingga	 hasil	 penelitian	 tersebut	

menunjukkan	 bahwa	 self-satisfaction	 berpengaruh	 signifikan	 dan	

positif	terhadap	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar.	

H1:	 Diduga	 self-satisfaction	 mampu	 mempengaruhi	 kinerja	

karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar	 secara	 signifikan	 dan	

positif.	
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2. Pengaruh	distraction	at	work	terhadap	kinerja	karyawan	

Keberhasilan	 seseorang	 menyelesaikan	 pekerjaan	 agar	 dapat	

mencapai	hasil	optimal	memerlukan	kontrol	yang	baik	terhadap	diri.	

Hal	tersebut	dilakukan	untuk	menghindarkan	diri	dari	gangguan	saat	

bekerja	atau	distraction	at	work.	Pengaruh	dari	gangguan	saat	mencoba	

fokus	 bekerja	 sangat	 berdampak	 pada	 kualitas	 bekerja	 seseorang.	

Gangguan	 saat	 bekerja	 akan	 menimbulkan	 masalah	 pada	 karyawan	

seperti	 kurang	 fokus	 sehingga	 target	 pekerjaan	 tidak	 sesuai	 hingga	

manajemen	 waktu	 yang	 tidak	 optimal.	 Beberapa	 hal	 yang	 bisa	

membuat	 seseorang	 tidak	 fokus	 bekerja	 yakni	 rasa	 candu	 akan	

teknologi	dan	ketidakpuasan	terhadap	diri	sendiri	yang	menimbulkan	

rasa	overthingking.	

Berkaitan	 dengan	 teori	 konflik	 distraksi	 (distraction	 conflict	

theory)	dikembangkan	oleh	Robert.	S	Baron	pada	tahun	1974.	Bahwa	

gangguan	di	 lingkungan	dapat	mempengaruhi	 individu	yang	bekerja.	

Baik	gangguan	internal	yakni	konflik	kognitif	maupun	eksternal.	

Berdasarkan	penelitian	yang	dilakukan	oleh	Mehmet	A.	Orhan,	

Sylvaine	 Castellano,	 Insaf	 Khelladi,	 Luca	 Marinelli,	 Filippo	 Monge	

dengan	 judul	 penelitian	 “Technology	 distraction	 at	 work.	 Impacts	 on	

self-regulation	 and	 work	 engagement”,	 memberikan	 hasil	 bahwa	

Penelitian	ini	memberikan	pemahaman	lebih	lanjut	tentang	bagaimana	

gangguan	 teknologi	 memengaruhi	 kinerja	 dan	 terntang	 bagaimana	

seseorang	 mengkontrol	 hal	 tersebut	 (Mehmet	 A.	 Orhan,	 2021).	
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Sehingga	hasil	penelitian	tersebut	menunjukkan	bahwa	distraction	at	

work	 	berpengaruh	signifikan	dan	negatif	 terhadap	kinerja	karyawan	

PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar.	

H2:	 Diduga	 distraction	 at	 work	 mampu	 mempengaruhi	 kinerja	

karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar	 secara	 signifikan	 dan	

negatif.	

3. Pengaruh	self-satisfaction	terhadap	kinerja	karyawan	dengan	fear	

of	missing	out	sebagai	variabel	moderasi	

Ketidakpuasan	 dengan	 diri	 sendiri	 menjadi	 hal	 yang	 wajar	

terjadi	 jika	 pola	 pikir	 yang	 tertanam	 adalah	 senantiasa	

membandingkan	 diri	 secara	 tidak	 sehat	 dengan	 orang	 lain.	 Dampak	

tersebut	 dapat	 timbul	 akibat	 adanya	 rasa	 cemas	 atas	 prestasi	 atau	

pencapaian	orang	lain.	Rasa	fear	of	missing	out	atas	apa	yang	terjadi	di	

sekitar	 kita	 memberikan	 dampak	 buruk	 terhadap	 kinerja.	 Mengejar	

sebuah	 keinginan	 yang	 realitanya	 tidak	 sesuai	 dengan	 hasil	 yang	 di	

harapkan	 dapat	 menimbulkan	 kurangnya	 kepuasan	 diri	 untuk	

melakukan	hal	yang	sama	dikemudian	hari.	

Selain	 itu,	 fear	 of	 missing	 out	 juga	 mengganggu	 produktifitas	

karyawan	 sebab	 dapat	 menimbulkan	 ketergantungan	 pada	

penggunaan	 teknologi.	 Meraba	 hal	 yang	 terjadi	 di	 sosial	 media	

membuat	 pekerjaan	 diabaikan	 begitu	 saja	 karena	 lebih	 fokus	 untuk	

mencari	 kepuasan	 yang	 tidak	 dapat	 nikmati	 saat	 bekerja.	 Menjadi	
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perhatian	 besar	 terhadap	 pihak	 perusahaan	 karena	 hal	 tersebut	

memberikan	penurunan	kinerja	terhadap	karyawan.	

Teori	 yang	 dikembangkan	 oleh	 Baumeister	 dan	 Leary	 pada	

tahun	 1995	 yaitu	 teori	 kelekatan	 dan	 regulasi	 diri.	 Interpersonal	

merujuk	 pada	 kebutuhan	 manusia	 yang	 alami	 dan	 membentuk	

hubungan	emosional	dengan	yang	lain.	Sehingga	adanya	timbul	merasa	

dihargai	 oleh	 sebuah	 kelompok	 yang	 menimbulkan	 kepuasan	 dan	

peningkatan	kinerja.	

Berdasarkan	penelitian	yang	dilakukan	oleh	Hasna	Farida,	Weni	

Endahing	Warni,	 Lutfi	Arya	dengan	 judul	penelitian	 “Self-esteem	dan	

kepuasan	hidup	dengan	fear	of	missing	out		pada	remaja”,	memberikan	

hasil	 bahwa	 Ada	 hubungan	 antara	 kepuasan	 hidup	 dengan	 Fear	 of	

missing	out	pada	remaja	dengan	arah	hubungan	negatif.	Arah	hubungan	

negatif	artinya	bahwa	semakin	rendah	kepuasan	hidup	maka	semakin	

tinggi	fear	of	missing	out	dan	sebaliknya	semakin	tinggi	kepuasan	hidup	

maka	 semakin	 rendah	 fear	 of	 missing	 out	 (Hasna	 Farida,	 2021).	

Penelitian	 dengan	 judul	 “Fear	 of	missing	 out	 and	motivation	 to	work	

teacher	 raudhatul	 athfal”	 oleh	 Ismail,	 Azhar	 Aziz,	 Babby	 Hasmayni	

bahwa	 penggunaan	 media	 sosial	 yang	 berlebihan	 berdampak	 pada	

rendahnya	 tingkat	 produktivitas,	 serta	 kondisi	 psikologis	 yang	

berdampak	pada	motivasi	kerja	(Ismail,	2023).	

Jadi	 ketika	 kedua	 penelitian	 tersebut	 dikaitkan	 maka	 akan	

terjadi	 pengaruh	 positif	 dan	 signifikan	 dari	 kepuasan	 seseorang	
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terhadap	kinerja	yang	dimoderasi	oleh	fear	of	missing	out	memberikan	

penurunan	produktifitas.	

Sehingga	hasil	penelitian	 tersebut	menunjukkan	bahwa	peran	

fear	of	missing	out	dalam	self-satisfaction	berpengaruh	signifikan	dan	

positif	terhadap	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar.	

H3:	 Diduga	 fear	 of	 missing	 out	 mampu	 memoderasi	 hubungan	

antar	 variabel	 self-satisfaction	 terhadap	 kinerja	 karyawan	 PT.	

Kalla	Inti	Karsa	Makassar	secara	signifikan	dan	positif.	

4. Pengaruh	distraction	at	work	terhadap	kinerja	karyawan	dengan	

fear	of	missing	out	sebagai	variabel	moderasi	

Gangguan	 saat	 bekerja	 akan	 memberikan	 efek	 penurunan	

produktifitas.	 Apalagi	 gangguan	 tersebut	 dipengaruhi	 juga	 oleh	 rasa	

fear	 of	 missing	 out.	 Manajemen	 waktu	 seseorang	 akan	 terganggu	

apabila	memiliki	rasa	candu	terhadap	penggunaan	media	sosial.	Serta	

orang-orang	 yang	 memiliki	 rasa	 fear	 of	 missing	 out	 akan	 merasa	

terganggu	 dengan	 pencapaian	 orang	 lain	 yang	 menimbulkan	 efek	

ketidakpuasan	diri.	

Dalam	 konteks	 variabel	 ini	 teori	 yang	 berkaitan	 adalah	 teori	

konflik	distraksi	yang	dikembangkan	oleh	Robert.	S	Baron	pada	tahun	

1974.	Bahwa	 gangguan	di	 lingkungan	dapat	mempengaruhi	 individu	

yang	bekerja.	fear	of	missing	out	akan	menjadi	gangguan	juga	kepada	

seorang	karyawan	karena	akan	menimbulkan	 rasa	kecemasan	untuk	

tertinggal	atau	melewatkan	sesuatu	sehingga	fokus	kerja	tidak	optimal.	
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Berdasarkan	penelitian	yang	dilakukan	oleh	Anushree	Tandon,	

Amandeep	 Dhir,	 Nazrul	 Islam,	 Shalini	 Talwarf,	 Matti	 Mantym	 aki	

dengan	 judul	 penelitian	 “Psychological	 and	 behavioral	 outcomes	 of	

social	media-induced	fear	of	missing	out	at	the	workplace”,	memberikan	

hasil	bahwa	penelitian	 ini	menunjukkan	 individu	yang	bekerja	dapat	

menunjukkan	hasil	psikologis	yang	digerakkan	oleh	fear	of	missing	out	

tinggi	 untuk	memastikan	bahwa	hubungan	virtual	 dengan	kelompok	

sosial	 dipertahankan	 bahkan	 selama	 jam	 kerja	 (Tandon,	 2021).	

Sehingga	hasil	penelitian	tersebut	menunjukkan	bahwa	peran	 fear	of	

missing	 out	 dalam	 distraction	 at	 work	 berpengaruh	 signifikan	 dan	

negatif	terhadap	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar.	

H4:	 Diduga	 fear	 of	 missing	 out	 mampu	 memoderasi	 hubungan	

antar	variabel	distraction	at	work	terhadap	kinerja	karyawan	PT.	

Kalla	Inti	Karsa	Makassar	secara	signifikan	dan	negatif.	

D. Definisi	operasional	

Definisi	operasional	variabel	memberikan	penjelasan	yang	lebih	rinci	

mengenai	 variabel-variabel	 yang	 terlibat.	 Terdapat	 tiga	 jenis	 variabel,	 yaitu	

variabel	independen,	variabel	dependen,	dan	variabel	moderasi	

1. Self-satisfaction	(X1)	

Self-satisfaction	adalah	kepuasan	seseorang	terhadap	apa	yang	

telah	 dilakukan	 khususnya	 pada	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	

Makassar.	 Biasanya	 karyawan	 akan	merasa	 puas	 apabila	 hal	 yang	 ia	

lakukan	 sebelumnya	 dapat	 terselesaikan	 dengan	 sesuai	 harapan.	
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Kepuasan	tersebut	berasal	dari	kesinambungan	realitas	dan	harapan	

atas	 pencapaian	 yang	 diraih.	 Adapun	 indikator	 self-satisfaction	

menurut	Ed	Diener	(2010):	

a. Pencapaian	tujuan	

b. Keberhasilan	pribadi	

c. Kualitas	hubungan	

d. Keseimbangan	hidup	

2. Distraction	at	work	(X2)	

Distraction	at	work	adalah	Kondisi	yang	dialami	karyawan	PT.	

Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar	 berupa	 gangguan	 saat	 bekerja	 sehingga	

mempengaruhi	 efektifitas	 dan	 efisiensi	 terhadap	 kinerja	 yang	

dilakukan.	 Gangguan	 saat	 bekerja	 akan	 mempengaruhi	 tingkat	

produktifitas	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar	dalam	melakukan	

suatu	 pekerjaan.	 Gangguan	 yang	 dialami	 saat	 bekerja	 dapat	 berupa	

banyak	hal	salah	satunya	akibat	pengguanaan	teknologi	seperti	media	

sosial	 yang	 berimbas	 manajemen	 waktu	 yang	 kurang	 baik	 dan	

membuat	pekerjaan	mengalami	keterlambatan	akibat	gangguan	yang	

tidak	dapat	terkontrol.	Adapun	indikator	distraction	at	work	menurut	

Gloria	Mark	(2005):	

a. Kesulitan	berkonsentrasi	

b. Penurunan	produktifitas	

c. Tingkat	kesalahan	yang	meningkat	

d. Penurunan	tingkat	kepuasan	kerja	
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3. Kinerja	(Y)	

Kinerja	 merupakan	 tolak	 ukur	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar	

untuk	melihat	 perkembangan	 dan	 keterampilan	 setiap	 karyawannya	

dalam	 menyelesaikan	 suatu	 pekerjaan.	 Hal	 ini	 dilakukan	 dengan	

menilai	beberapa	 indikator	dalam	penilaian	kinerja	sehingga	melalui	

adanya	 hal	 tersebut	 akan	memberikan	 feedback	 kepada	 perusahaan.	

Apakah	dengan	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	 Inti	Karsa	Makassar	yang	

diberikan	 seorang	 telah	 sesuai	 standar	 dan	 keinginan	 perusahaan	

dimana	 tentunya	 tidak	 terlepas	 dari	 tujuan	 yang	 akan	 dicapai	 oleh	

setiap	stakeholder.	Adapun	indikator	kinerja	menurut	Robbins	(2017):	

a. Kualitas	kerja	

b. Ketepatan	waktu	

c. Inisiatif	

d. Kemampuan	

4. Fear	Of	Missing	Out	(Z)	

Fear	Of	Missing	Out	adalah	kecemasan	akan	ketertinggalan	dari	

orang	 lain	 yang	menyerang	karyawan	PT.	Kalla	 Inti	Karsa	Makassar.	

Rasa	 takut	 ini	 timbul	akibat	rasa	perbandingan	 terhadap	pencapaian	

maupun	hal	yang	dilakukan	oleh	orang	lain.	Adanya	perasaan	seperti	

ini	akan	menimbulkan	motivasi	untuk	mencoba	dan	memuaskan	diri	

dari	hal	yang	dilihat	akan	tetapi	karena	perasaan	dasarnya	adalah	ikut-

ikutan	membuat	efek	negatif	 seperti	perasaan	gangguan,	 tidak	 fokus	



 

 

20 

 

hingga	 pekerjaan	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar	 tidak	

optimal.	Adapun	indikator	fear	of	missing	out	menurut	Dorit	Alt	(2015):	

a. Kecenderungan	terus-menerus	untuk	memeriksa	media	sosial	

b. Perasaan	cemas	atau	tertekan	ketika	tidak	terhubung	dengan	media	

sosial	

c. Perbandingan	sosial	yang	berlebihan	

d. Keterlibatan	berlebihan	dalam	aktivitas	sosial	

E. Penelitian	terdahulu	

Menjadi	dasar	acuan	dalam	sebuah	penelitian,	beberapa	data	dan	teori	

dijadikan	 sebagai	 pendukung	 dalam	 penelitian	 ini.	 Berikut	 penelitian	

terdahulu	yang	digunakan	sebagai	acuan:	

Tabel	1.	1	Penelitian	Terdahulu	

No	 Nama	
Peneliti	

Judul	
Penelitian	

Hasil	Penelitian	

1	 Ismail,	
Azhar	 Aziz,	
Babby	
Hasmayni	
(2023)	

	

Fear	of	missing	
out	and	
motivation	to	
work	teacher	
raudhatul	athfal		

	

bahwa	fear	of	missing	out	dan	motivasi	
kerja	terkait	dengan	akses	media	sosial	
yang	 melebihi	 batas	 waktu	 normal.	
Penggunaan	 media	 sosial	 yang	
berlebihan	berdampak	pada	rendahnya	
tingkat	 produktivitas,	 serta	 kondisi	
psikologis	 yang	 berdampak	 pada	
motivasi	 kerja.	 Disarankan	 kepada	
responden	 untuk	 mengatur	 waktu	
penggunaan	media	sosial.		

2	 Mehmet	 A.	
Orhan,	
Sylvaine	
Castellano,	
Insaf	
Khelladi,	
Luca	
Marinelli,	
Filippo	

Technology	
distraction	at	
work.	impacts	on	
self-regulation	
and	work	
engagement	

penelitian	 ini	 menyoroti	 peran	
pengaturan	diri	dan	keterlibatan	kerja	
sebagai	 mekanisme	 yang	 membantu	
individu	 mengatasi	 efek	 komunikasi	
teknologi	 terhadap	 kinerja	 kerja.	
Penelitian	ini	memberikan	pemahaman	
lebih	 lanjut	 tentang	 bagaimana	
gangguan	 teknologi	 memengaruhi	
kinerja	 di	 tempat	 kerja	 dan	
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Monge	
(2021)	

mengungkapkan	 pentingnya	 faktor-
faktor	 tersebut.	 Penelitian	 ini	 juga	
berkontribusi	 pada	 pemahaman	
perilaku	 kontraproduktif	 pekerja	
pengetahuan	 dengan	 mempelajari	
pengaruh	 pengaturan	 diri	 dan	
keterlibatan	 kerja	 terhadap	 hasil	
kinerja.	

3	 Hasna	
Farida,	
Weni	
Endahing	
Warni,		
Lutfi	 Arya	
(2021)	

Self-esteem	dan	
kepuasan	hidup	
dengan	fear	of	
missing	out	pada	
remaja		

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 dan	
pembahasan	pada	penelitian	ini,	bahwa	
ada	 hubungan	 antara	 self	 esteem	
dengan	fear	of	missing	out	pada	remaja	
dengan	 arah	 hubungan	 positif.	 Arah	
hubungan	 positif	 artinya	 bahwa	
semakin	 tinggi	 self	 esteem	 maka	
semakin	 tinggi	 fear	 of	missing	 out	 dan	
sebaliknya	semakin	rendah	self	esteem	
maka	 semakin	 rendah	 fear	 of	 missing	
out.	 Ada	 hubungan	 antara	 kepuasan	
hidup	dengan	 fear	 of	missing	out	 pada	
remaja	dengan	arah	hubungan	negatif.	
Arah	 hubungan	 negatif	 artinya	 bahwa	
semakin	rendah	kepuasan	hidup	maka	
semakin	 tinggi	 fear	 of	missing	 out	 dan	
sebaliknya	 semakin	 tinggi	 kepuasan	
hidup	 maka	 semakin	 rendah	 fear	 of	
missing	out.		

4	 Anushree	
Tandon,	
Amandeep	
Dhir,	
Nazrul	
Islam,	
Shalini	
Talwarf,	
Matti	
Mantym	aki	
(2021)	

Psychological	
and	behavioral	
outcomes	of	
social	media-
induced	fear	of	
Missing	out	at	
the	workplace	

Asosiasi	fear	of	missing	out	dengan	hasil	
psikologis	CUS	
(H2)	 juga	 signifikan	 secara	 statistik,	
menunjukkan	 bahwa	 individu	 yang	
bekerja	 dapat	menunjukkan	 CUS	 yang	
digerakkan	 oleh	 fear	 of	 missing	 out	
tinggi	 untuk	 memastikan	 bahwa	
hubungan	 virtual	 dengan	 kelompok	
sosial	 dipertahankan	 bahkan	 selama	
jam	 kerja.	 Dengan	 demikian,	 hasil	
menyiratkan	 bahwa	 pekerja	
profesional	 mungkin	 merasa	 cemas	
karena	 tidak	 terus-menerus	
memperbarui	 koneksi	 media	 sosial	
(yaitu,	 fear	of	missing	out)	dan	dengan	
demikian	 dapat	 terlibat	 dalam	 CUS	
untuk	menghindari	kecemasan	ini.	
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5	 Ch.	 Platisa,	
P.	 Reklitis	 ,	
S.	 Zimeras	
(2014)	

Relation	between	
job	satisfaction	
and	job	
performance	in	
healthcare	
services	

Rata-rata	kepuasan	kerja	berada	dalam	
rentang	 moderat	 (3,81-4,41)	 dengan	
korelasi	 yang	 cukup	 kuat.	 Penelitian	
kami	 mendukung	 temuan	 literatur	
sebelumnya	 yang	 menekankan	
pentingnya	 manajemen	 yang	 tepat	
dalam	 menciptakan	 iklim	 kerja	 yang	
baik.	 Selain	 itu,	 hubungan	 antara	
produktivitas	dan	kepuasan	kerja	 juga	
dianggap	 kuat.	 Untuk	 self-job	
performance,	 kualitas	 pekerjaan	 dan	
kepribadian	 pekerjaan	 menjelaskan	
sekitar	 82,49%	 dari	 total	 informasi.	
Rata-rata	 kepuasan	 self-job	
performance	 berada	 dalam	 rentang	
tinggi	 (5,3-6)	 dengan	 korelasi	 yang	
kuat.	

F. Tujuan	dan	manfaat	penelitian	

1. Tujuan	penelitian	

a. Menguji	 dan	 menganalisis	 pengaruh	 self-satisfaction	 terhadap	

kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar.	

b. Menguji	dan	menganalisis	pengaruh	distraction	at	work	 terhadap	

kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar.	

c. Menguji	 dan	 menganalisis	 pengaruh	 self-satisfaction	 terhadap	

kinerja	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar	 dengan	 fear	 of	

missing	out	sebagai	variabel	moderasi.	

d. Menguji	dan	menganalisis	pengaruh	distraction	at	work	 terhadap	

kinerja	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar	 dengan	 fear	 of	

missing	out	sebagai	variabel	moderasi.		
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2. Manfaat	penelitian	

a. Bagi	institusi	

Penelitian	ini	diharapkan	menjadi	wadah	yang	memfasilitasi	

pengembangan	 akademik	 bagi	 dosen	 dan	 tenaga	 didik	 di	

Universitas	 Islam	 Negeri	 Alauddin	 Makassar.	 Hasil	 penelitian	

diharapkan	 dapat	 memberikan	 sumbangan	 signifikan	 terhadap	

publikasi	karya	ilmiah	Universitas	Islam	Negeri	Alauddin	Makassar,	

memperkuat	 reputasi	 universitas	 sebagai	 pusat	 keunggulan	

akademik,	dan	merangsang	pertumbuhan	intelektual.	

b. Bagi	akademisi	

Penelitian	 ini	 diharapkan	 dapat	 menambah	 wawasan	

pembaca	 terkait	variabel	yang	diteliti.	Dengan	begitu	mengetahui	

apa	 saja	 aspek	 yang	 dapat	 meningkatkan	 kinerja	 baik	 dari	 sisi	

internal	atau	eksternal	tiap	individu.	

c. Bagi	publik	

Dengan	 adanya	 penelitian	 ini	 diharapkan	 dapat	 berguna	

sebagai	 wadah	 pengembangan	 ilmu	 pengetahuan	 melalui	

perbandingan	 teori	 dan	 praktik	 yang	 terjadi	 di	 lapangan.	 Lalu,	

penelitian	 ini	 juga	 diharapkan	 dapat	 mengembangkan	 wawasan	

terkait	 dari	 peran	 fear	 of	 missing	 out	 sebagai	 variabel	 moderasi	

dalam	pengaruh	self-satisfaction	dan	distraction	at	work	 terhadap	

kinerja.	 Dengan	 harapan	 penelitian	 ini	 dapat	 menjadi	 panduan	

referensi	bagi	peneliti	selanjutnya.
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BAB	II	

TINJAUAN	TEORETIS	

A. Teori	kognitif	sosial	

Dalam	 teori	 Kognitif	 Sosial	 dikembangkan	 oleh	 Albert	 Bandura.	

Penekanan	 pada	 teori	 ini	 lebih	 ke	 aspek	 individu	 terhadap	 sekitarnya.	

Berdasarkan	 "Social	 foundations	 of	 thought	 and	 action:	 a	 social	 cognitive	

theory"	 dimana	 teori	 kognitif	 sosial	 ini	 adalah	 perkembangan	 dari	

behaviorisme,	tetapi	telah	ditingkatkan	karena	mengakui	proses	mental	atau	

aspek	kognitif	individu	dalam	menentukan	tindakan	yang	akan	diambil.	teori	

Bandura	juga	membahas	bagaimana	individu	memiliki	kontrol	atas	peristiwa	

yang	 terjadi	 pada	 diri,	 pengendalian	 pikiran,	 dan	 tindakan.	 (Aruny	 Amalia	

Syahida,	2022)	

Teori	kognitif	sosial	atau	social	cognitive	theory	adalah	penamaan	baru	

yang	diberikan	Albert	Bandura	terhadap	Teori	belajar	sosial	(social	learning	

theory).	 Menonjolkan	 sebuah	 gagasan	 dalam	 pembelajaran	manusia	 terjadi	

pada	 lingkungan	 sosial	 melalui	 pengamatan,	 pengetahuan,	 aturan,	

keterampilan,	 sikap,	 dan	 strategi	menimbulkan	 efek	pada	perilaku	 individu	

yang	mempengaruhi	setiap	tindakannya.	Keterkaitan	antara	lingkungan	dan	

faktor	 internal	 yang	mempengaruhi	 persepsi	 dan	 tindakan	 individu	 adalah	

suatu	 hubungan	 yang	 saling	 berpengaruh.	 Harapan	 dan	 nilai-nilai	

memengaruhi	 perilaku	 individu.	 Perilaku	 sering	 dievaluasi	 dan	 dapat	

mengubah	 kesan	 pribadi,	 terlepas	 dari	 umpan	 balik	 yang	 diterima	 dari	

lingkungan.	 Perilaku	 individu	 memicu	 respons	 lingkungan	 yang	 berbeda.	
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Karakteristik	 fisik	 seperti	 ukuran,	 jenis	 kelamin,	 dan	 atribut	 sosial	

memunculkan	 tanggapan	 lingkungan	 yang	 beragam.	 Pengakuan	 sosial	 yang	

berbeda	mempengaruhi	 konsep	 diri	 individu.	 Kontingensi	 yang	 aktif	 dapat	

mengubah	intensitas	atau	arah	aktivitas	individu.	Sehingga	berdasarkan	role	

model	 yang	 digunakan	 Bandura	 yakni	 teori	 belajar	 sosial	 berhasil	

memodifikasi	 perilaku,	 memahami	 terjadinya	 agresi	 dan	 penyimpangan	

psikologi.	

Pengakuan	 sosial	 yang	 berbeda	memiliki	 dampak	pada	 persepsi	 diri	

individu.	 kontingensi	 yang	 aktif	 dapat	 mengubah	 intensitas	 atau	 arah	

aktivitas.	 Tingkah	 laku	 dipengaruhi	 oleh	 model.	 Model	 ini	 diamati	 oleh	

pembelajar	dan	mengalami	penguatan	melalui	model	tersebut.	Tingkah	laku	

diproses,	dikodekan,	dan	disimpan	oleh	pembelajar.	Pemrosesan	kode-kode	

simbolik	 melibatkan	 skema	 hubungan	 segitiga	 antara	 lingkungan,	 faktor-

faktor	personal,	dan	tingkah	laku.	(Yanuardianto,	2019)	

B. Teori	kebutuhan	

Teori	 kebutuhan	 Abraham	 Maslow,	 atau	 sering	 disebut	 sebagai	

"Piramida	 Kebutuhan	 Maslow,"	 adalah	 sebuah	 konsep	 psikologis	 yang	

menggambarkan	 hierarki	 kebutuhan	manusia.	Menurut	Maslow,	 kebutuhan	

manusia	 disusun	 dalam	 lima	 tingkatan	 hierarkis	 yang	 mencakup	

pertumbuhan	 pribadi	 dan	 aktualisasi	 diri.	 Teori	 Maslow	 memberikan	

pemahaman	yang	mendalam	tentang	motivasi	manusia	dan	faktor-faktor	apa	

yang	 mendorong	 perilaku	 individu.	 Konsep	 ini	 banyak	 digunakan	 dalam	

manajemen	sumber	daya	manusia	untuk	menciptakan	lingkungan	kerja	yang	
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memenuhi	kebutuhan	karyawan	dan	memfasilitasi	pertumbuhan	pribadi	serta	

pengembangan	 karir.	 Teori	 Maslow	 juga	 menggarisbawahi	 pentingnya	

memperhatikan	 kebutuhan	 psikologis	 individu	 dalam	 rangka	 mencapai	

kebahagiaan	dan	pemenuhan	dalam	kehidupan.	(H.Maslow,	1954)	

C. Manajemen	sumber	daya	manusia	

1. Pengertian	manajemen	sumber	daya	manusia	

Manajemen	 adalah	 ilmu	 dan	 seni	 yang	 melibatkan	 proses	

pencapaian	 tujuan	 organisasi	 dengan	 memanfaatkan	 sumber	 daya	

yang	tersedia	secara	efisien	dan	efektif.	Terdapat	unsur-unsur	dalam	

manajemen	 yang	 sering	 disebut	 sebagai	 6M,	 yaitu	 men	 (manusia),	

money	(uang),	method	(metode),	materials	(bahan),	machines	(mesin),	

dan	market	 (pasar).	Unsur-unsur	 ini	merupakan	 faktor	penting	yang	

harus	dikelola	dengan	baik	dalam	rangka	mencapai	keberhasilan	dalam	

operasional	dan	pengembangan	organisasi.	(Imbron,	2021)	

Menurut	 Marwansyah,	 manajemen	 dapat	 diartikan	 sebagai	

pemanfaatan	sumber	daya	manusia	dalam	sebuah	organisasi	melalui	

berbagai	fungsi.	Fungsi-fungsi	tersebut	meliputi	perencanaan	sumber	

daya	 manusia,	 rekrutmen	 dan	 seleksi,	 pengembangan	 sumber	 daya	

manusia,	 perencanaan	 dan	 pengembangan	 karir,	 pemberian	

kompensasi	dan	kesejahteraan,	keselamatan	dan	kesehatan	kerja,	serta	

hubungan	industrial.	(Samsuni,	2017)	

Manajemen	 sumber	 daya	 manusia	 adalah	 ilmu	 atau	 seni	

pengelolaan	tenaga	kerja	yang	terdapat	pada	sebuah	perusahaan	agar	
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dalam	 penerapannya	 dapat	 efektif	 dan	 efisien	 sehingga	 perusahaan	

mampu	 menggapai	 tujuan	 bersama-sama.	 Unsur	 dalam	 manajemen	

sumber	 daya	 manusia	 adalah	 tenaga	 kerja	 yang	 mengelola	 sebuah	

perusahaan.	Maka	objek	dari	manajemen	sumber	daya	manusia	adalah	

aktivitas	yang	dilakukan	oleh	manusia	didalam	sebuah	organisasi.	

Menurut	Cherrington	(1995),	fungsi-fungsi	manajemen	sumber	

daya	manusia	(MSDM)	dapat	dijelaskan	sebagai	berikut:	

a. Staffing/Employment	

Fungsi	ini	melibatkan	perencanaan,	perekrutan,	dan	seleksi	

sumber	 daya	 manusia.	 Manajer	 perlu	 mengantisipasi	 kebutuhan	

tenaga	kerja.	

b. Performance	evaluation	

Penilaian	 kinerja	 sumber	 daya	manusia	menjadi	 tanggung	

jawab	departemen	MSDM	dan	manajer.	Evaluasi	kinerja	dilakukan	

oleh	 manajer	 terhadap	 bawahannya,	 dan	 departemen	 MSDM	

mengembangkan	metode	evaluasi	yang	efektif	untuk	digunakan	di	

seluruh	perusahaan.	

c. Compensation	

Koordinasi	 antara	 departemen	 MSDM	 dan	 manajer	

diperlukan	 dalam	 hal	 kompensasi	 atau	 penghargaan.	 Manajer	

bertanggung	 jawab	 atas	 kenaikan	 gaji,	 sementara	 departemen	

MSDM	mengembangkan	struktur	gaji	yang	tepat.	
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d. Training	and	development	

Departemen	MSDM	membantu	manajer	menjadi	pelatih	dan	

penasehat	 yang	 baik	 bagi	 karyawan.	 Menciptakan	 program	

pelatihan	 dan	 pengembangan	 yang	 efektif	 untuk	 karyawan	 baru	

(orientasi)	dan	yang	sudah	ada	(pengembangan	keterampilan).	

e. Employee	relations	

Jika	 perusahaan	 memiliki	 serikat	 pekerja,	 departemen	

MSDM	terlibat	dalam	negosiasi	dan	penyelesaian	masalah	dengan	

serikat	pekerja.	

f. Safety	and	health	

Setiap	 perusahaan	 harus	 memiliki	 program	 keselamatan	

dan	 kesehatan	untuk	mengurangi	 kejadian	 yang	 tidak	diinginkan	

dan	menciptakan	lingkungan	yang	sehat.	

g. Personnel	research	

Departemen	 MSDM	 melakukan	 analisis	 masalah	 individu	

dan	 perusahaan	 guna	 meningkatkan	 efektivitas	 perusahaan	 dan	

membuat	perubahan	yang	sesuai.	

2. Tujuan	Manajemen	Sumber	Daya	Manusia	

Menurut	 buku	 (Jumriani,	 2022)	 Tujuan	 manajemen	 sumber	

daya	manusia	(MSDM)	terdiri	dari	empat	aspek	penting,	yaitu:	

a. Tujuan	organisasional	

Tujuan	 ini	 bertujuan	 untuk	mengakui	 peran	MSDM	dalam	

mencapai	 efektivitas	 organisasi.	 Departemen	 MSDM	 membantu	
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manajer	dalam	mengelola	sumber	daya	manusia	yang	berhubungan	

dengan	tujuan	organisasi.	Meskipun	departemen	MSDM	membantu,	

manajer	tetap	bertanggung	jawab	terhadap	kinerja	karyawan.	

b. Tujuan	fungsional	

Tujuan	 ini	 bertujuan	 untuk	 mempertahankan	 kontribusi	

departemen	 MSDM	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 organisasi.	 Untuk	

menjaga	nilai	 tambah	 sumber	daya	manusia,	manajemen	 sumber	

daya	 manusia	 harus	 memenuhi	 standar	 yang	 sesuai	 dengan	

kebutuhan	organisasi.	

c. Tujuan	sosial	

Tujuan	ini	merespons	kebutuhan	dan	tantangan	sosial	dan	

etis	 dalam	masyarakat	 dengan	 cara	 yang	meminimalkan	 dampak	

negatif	 terhadap	 organisasi.	 Organisasi	 yang	 tidak	menggunakan	

sumber	 daya	 manusia	 untuk	 kepentingan	 masyarakat	 dapat	

menghadapi	hambatan	dan	kritik.	

d. Tujuan	personal	

Tujuan	 ini	 bertujuan	 untuk	 membantu	 karyawan	 dalam	

mencapai	tujuan	pribadi	yang	pada	gilirannya	akan	meningkatkan	

kontribusi	individual	terhadap	organisasi.	Pertimbangan	terhadap	

tujuan	pribadi	karyawan	penting	dalam	hal	pemeliharaan,	pensiun,	

atau	 motivasi.	 Tanpa	 memperhatikan	 tujuan	 pribadi	 karyawan,	

kinerja	 dan	 kepuasan	 karyawan	 dapat	 menurun,	 dan	 akhirnya	

dapat	menyebabkan	meninggalkan	organisasi.	
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3. Sumber	daya	manusia	dalam	perspektif	islam	

Landasan	Hukum	Manajemen	Sumber	Daya	Manusia	Dalam	Al-

Qur’an,	Allah	SWT	berfirman	dalam	Q.S	Al-Baqarah/2:30; 

ذِ`وَ
ْ

ق 
َ

للِ كcَُّرَ لَا
@

لمَ
َ
ٰـــ كئِٓ

8
li لٌعِاجَ hiِّإِ ةِ

لأٱ ِ
َْ

ةفNَلِخَ oضرْ
ً

ق ۖ 
َ

لا
-

أ 0اوٓ
8

نمَ اهَيفِ لُعَجْتَ  

vُْوَ اهَيفِ دُسِفwَْامَِّدلٱ كُفِس
x

نوَ ءَ
َ

نوَ كَدِمْحZَِ حُِّبسَُ| نُحْ
ُ

ل سُِّدقَ
8

ق ۖ كَ
َ

أ hiِّٓإِ لَا
8

لعْ
8

لا امَ مُ
َ

 

لعْتَ
8

نَومُ  

Terjemahnya:	

	 	 “Dan	 ingatlah	 ketika	 Allah	 SWT	 berfirman	 kepada	 para	
malaikatnya:	 “Sesungguhnya	 aku	 akan	 menjadikan	 seorang	
khalifah	 dimuka	 Bumi.”	 Mereka	 berkata:	 “Mengapa	 engkau	
hendak	 menjadikan	 khalifah,	 orang	 yang	 akan	 berbuat	
kerusakan	 dan	 menumpahkan	 darah	 dimuka	 bumi,	 padahal	
kami	 senantiasa	 bertasbih	 dengan	 memuji	 engkau	 dan	
mensucikan	 engkau?”	 Tuhan	 berfirman:	 “Sesungguhnya	 aku	
lebih	mengetahui	segala	apa	yang	tidak	kamu	ketahui.”	

	
	 	 Ayat	 tersebut	menjelaskan	 terkait	 kemampuan	manusia	 yang	

merupakan	sebuah	anugerah	istimewa	yang	diberikan	oleh	Allah	SWT.	

Dengan	hal	tersebut	manusia	dijadikan	sebagai	makhluk	yang	memiliki	

kedudukan	tertinggi	diantara	lainnya.	Manusia	adalah	seorang	khalifah	

yang	akan	memimpin	dan	membawa	perubahan.	

	 	 Serta	hal	ini	didukung	kembali	oleh	hadis	riwayat	Imam	Muslim,	

yang	artinya:	

"Sesungguhnya	 Allah	 tidak	 melihat	 kepada	 rupa	 dan	 harta	
kalian,	 tetapi	 Dia	 melihat	 kepada	 hati	 dan	 amal	 kalian."	 (HR.	
Muslim).	
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	 	 Hadis	 yang	disebutkan	menekankan	bahwa	nilai	 seseorang	di	

mata	Allah	tidak	terletak	pada	penampilan	fisik	atau	kekayaan	materi,	

melainkan	 pada	 hati	 dan	 amal	 perbuatan.	 Keterkaitannya	 dengan	

Sumber	 Daya	 Manusia	 menyoroti	 pentingnya	 fokus	 pada	 nilai-nilai,	

integritas,	dan	kapabilitas	individu.	Dalam	konteks	organisasi,	makna	

hadis	 ini	 dapat	 diterapkan	untuk	memandang	 setiap	 individu	 secara	

adil,	 menghindari	 diskriminasi,	 dan	 menciptakan	 lingkungan	 kerja	

yang	 inklusif,	 yang	 pada	 gilirannya	 dapat	meningkatkan	 kinerja	 dan	

kontribusi	positif.	

D. Self-satisfaction	

1. Pengertian	self-satisfaction	

Self-satisfaction	 merujuk	 pada	 perasaan	 puas,	 kepuasan,	 atau	

kebahagiaan	yang	dirasakan	oleh	individu	terhadap	dirinya	sendiri.	Hal	

ini	 berhubungan	 erat	 dengan	 perasaan	 prestasi	 pribadi,	 pencapaian	

tujuan,	 atau	 memenuhi	 harapan	 diri	 sendiri.	 Self-satisfaction	 dapat	

berasal	 dari	 berbagai	 aspek	 kehidupan,	 termasuk	 karir,	 pendidikan,	

hubungan	interpersonal,	dan	pencapaian	pribadi	 lainnya.	(Deci	R.	M.,	

2001)	

Menurut	para	ahli,	self-satisfaction	merupakan	elemen	penting	

dalam	kesejahteraan	psikologis	seseorang.	Edward	L.	Deci	dan	Richard	

M.	Ryan,	 ahli	 dalam	bidang	 psikologi	motivasi,	mengemukakan	 teori	

self-determination	 theory	 (SDT)	 yang	 menekankan	 pentingnya	

kepuasan	 diri	 dalam	mencapai	 motivasi	 intrinsik	 dan	 kesejahteraan	
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mental.	 Berpendapat	 bahwa	 ketika	 individu	 merasa	 puas	 dengan	

pencapaian	 dan	 aktivitas,	 cenderung	 lebih	 termotivasi,	 memiliki	

kesejahteraan	 psikologis	 yang	 lebih	 tinggi,	 dan	 mengalami	

perkembangan	pribadi	yang	lebih	baik.	(Ryan	E.	L.,	2000)	

Menurut	 Abraham	 Maslow,	 ahli	 dalam	 bidang	 psikologi	

humanistik,	 self-satisfaction	 termasuk	 dalam	 tingkat	 kebutuhan	

tertinggi	 dalam	 hierarki	 kebutuhan	 manusia,	 yaitu	 kebutuhan	

aktualisasi	 diri.	 Ketika	 individu	 berhasil	 memenuhi	 kebutuhan	 ini,	

mencapai	 tingkat	 puncak	 kepuasan	 dan	 memiliki	 perasaan	 positif	

tentang	diri	sendiri.	(H.Maslow,	1954)	

Pendapat	 ahli	 lainnya	 menyatakan	 bahwa	 self-satisfaction	

bukanlah	 tujuan	 akhir	 yang	 statis,	 melainkan	 proses	 yang	

berkelanjutan.	 Selain	 mencapai	 pencapaian	 dan	 meraih	 tujuan,	

individu	 juga	 perlu	 menerima	 diri	 sendiri,	 memiliki	 hubungan	 yang	

sehat	dengan	orang	lain,	dan	memiliki	rasa	penghargaan	terhadap	diri	

sendiri.	(Ed	Diener.,	1985)	

Secara	keseluruhan,	self-satisfaction	adalah	perasaan	kepuasan,	

prestasi,	 dan	 kebahagiaan	 yang	 timbul	 ketika	 individu	 merasa	 puas	

dengan	dirinya	sendiri	dan	pencapaian-pencapaian	yang	telah	diraih.	

Hal	 ini	 penting	 untuk	 kesejahteraan	 psikologis	 dan	 perkembangan	

pribadi	seseorang.	
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2. Manfaat	self-satisfaction	

Self-satisfaction	 memiliki	 beragam	 manfaat	 yang	 positif	 bagi	

individu.	Ketika	seseorang	merasa	puas	dengan	dirinya	sendiri,	hal	ini	

dapat	memberikan	dampak	yang	signifikan	pada	kesejahteraan	mental	

dan	 emosional	 	 (Ed	 Diener	 S.	 O.,	 2009).	 Berikut	 adalah	 beberapa	

manfaat	self-satisfaction.	

a. Kesejahteraan	psikologis	

Self-satisfaction	dapat	meningkatkan	kepuasan	hidup	secara	

keseluruhan	 dan	 memberikan	 perasaan	 positif	 terhadap	 diri	

sendiri.	 Individu	 yang	 puas	 dengan	 dirinya	 cenderung	 memiliki	

tingkat	 kebahagiaan	 yang	 lebih	 tinggi	 dan	mengalami	penurunan	

stres	dan	kecemasan.	

b. Motivasi	dan	pencapaian	

Merasakan	 kepuasan	 terhadap	 pencapaian	 pribadi	 dapat	

meningkatkan	motivasi	 untuk	mencapai	 tujuan	 yang	 lebih	 tinggi.	

Individu	 yang	 merasa	 puas	 dengan	 dirinya	 cenderung	 lebih	

termotivasi	untuk	mencapai	kesuksesan	dan	meraih	prestasi	yang	

lebih	tinggi.	

c. Percaya	diri	yang	meningkat	

Self-Satisfaction	membantu	memperkuat	 rasa	percaya	diri.	

Ketika	seseorang	merasa	puas	dengan	kemampuan	dan	pencapaian,	

dengan	keyakinan	yang	 lebih	besar	dalam	menghadapi	 tantangan	

dan	mengatasi	hambatan.	
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Menurut	 Martin	 Seligman,	 seorang	 psikolog	 positif	 terkenal,	

self-satisfaction	adalah	salah	satu	elemen	penting	dalam	membangun	

kehidupan	 yang	 bermakna	 dan	 bahagia.	 Dia	 berpendapat	 bahwa	

memiliki	perasaan	pencapaian	dan	puas	dengan	diri	sendiri	membantu	

individu	untuk	mengalami	"kesejahteraan	otentik"	dan	mengarah	pada	

kehidupan	 yang	 lebih	 bermakna.	 Dalam	 pandangan	 Seligman,	 Self-

satisfaction	bukan	hanya	tentang	meraih	pencapaian	eksternal,	tetapi	

juga	tentang	mengembangkan	kekuatan	pribadi	dan	nilai-nilai	inti	yang	

penting	bagi	 individu.	Dalam	proses	 ini,	 individu	dapat	merasa	puas	

dengan	menjadi	versi	terbaik	dari	diri	sendiri	dan	hidup	sesuai	dengan	

tujuan	dan	nilai-nilai.	(Seligman,	2002)	

3. Faktor-faktor	yang	mempengaruhi	self-satisfaction	

Ada	beberapa	faktor	yang	dapat	mempengaruhi	self-satisfaction	

seseorang.	Faktor-faktor	 ini	melibatkan	aspek	 internal	dan	eksternal	

individu	serta	pengalaman	hidup.	Berikut	adalah	beberapa	faktor	yang	

mempengaruhi	self-satisfaction:	

a. Prestasi	dan	pencapaian	pribadi	

Meraih	 tujuan	 dan	 pencapaian	 yang	 diinginkan	 dapat	

memberikan	rasa	puas	dan	kebanggaan	pada	diri	sendiri.	Menurut	

psikolog	 Albert	 Bandura,	 pencapaian	 pribadi	 dan	 keberhasilan	

dapat	meningkatkan	self-efficacy	dan	merasa	kompeten,	yang	pada	

gilirannya	dapat	meningkatkan	self-satisfaction.	(Bandura,	1997)	
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b. Kualitas	hubungan	interpersonal	

Hubungan	 yang	 positif	 dengan	 orang	 lain	 dapat	

mempengaruhi	self-satisfaction.	Dukungan	sosial,	rasa	dicintai,	dan	

koneksi	 yang	 bermakna	 dengan	 orang	 lain	 dapat	 memberikan	

perasaan	pengakuan	dan	kepuasan	emosional.	(Ryan	E.	L.,	2000)	

c. Kepuasan	dalam	pekerjaan	

Rasa	puas	dengan	pekerjaan	dan	karier	dapat	berkontribusi	

pada	 self-satisfaction.	 Ketika	 individu	 merasa	 bahwa	 pekerjaan	

bermakna,	memberikan	 tantangan,	 dan	 sesuai	 dengan	minat	 dan	

nilai-nilai,	 lebih	 cenderung	 merasa	 puas	 dan	 bahagia.	 (Roy	 F.	

Baumeister,	2003)	

d. Penerimaan	diri	sendiri	

Menerima	 diri	 sendiri	 dengan	 segala	 kelebihan	 dan	

kekurangan	dapat	mempengaruhi	self-satisfaction.	 Individu	yang	

memiliki	rasa	penghargaan	dan	cinta	diri	yang	positif	cenderung	

memiliki	tingkat	self-satisfaction	yang	lebih	tinggi.	(Carol	D.	Ryff,	

2008)	

Menurut	 Carl	 Rogers,	 seorang	 psikolog	 humanistik	 terkenal,	

self-satisfaction	muncul	ketika	individu	hidup	sesuai	dengan	nilai-nilai	

dan	 aspirasi	 yang	 sesuai	 dengan	 diri	 sendiri.	 Rogers	 menekankan	

pentingnya	 congruence	 atau	 kesesuaian	 antara	 self-concept	 individu	

dan	 pengalaman	 hidup.	 Ketika	 seseorang	 hidup	 sesuai	 dengan	 jati	
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dirinya,	akan	merasakan	kesejahteraan	psikologis	dan	self-satisfaction	

yang	lebih	besar.	(Rogers,	1959)	

4. Indikator-indikator	self-satisfaction	

Indikator-indikator	 self-satisfaction	 adalah	 tanda	 yang	 dapat	

digunakan	 untuk	 mengukur	 tingkat	 kepuasan	 diri	 seseorang	 (Ed	

Diener	 ..	 R.,	 2010).	 Mencerminkan	 aspek-aspek	 tertentu	 dalam	

kehidupan	 individu	 yang	 berkontribusi	 pada	 perasaan	 puas	 dan	

bahagia	 tentang	 diri	 sendiri.	 Berikut	 adalah	 beberapa	 indikator	 self-

satisfaction	menurut	Ed	Diener	(2010):	

a. Pencapaian	tujuan	

Mencapai	 tujuan	 yang	 ditetapkan	 dapat	menjadi	 indikator	

penting	dari	 self-satisfaction.	 Ketika	 individu	berhasil	meraih	 apa	

yang	 diinginkan	 atau	 mencapai	 pencapaian	 yang	 diinginkan,	

merasa	puas	dan	terpuaskan.	

b. Keberhasilan	pribadi	

Indikator	 self-satisfaction	 lainnya	 adalah	 keberhasilan	

pribadi	dalam	bidang	tertentu.	Ini	bisa	termasuk	prestasi	akademik,	

kemajuan	 dalam	 karier,	 pengembangan	 keterampilan,	 atau	

pencapaian	pribadi	lainnya.	Ketika	individu	berhasil	dalam	usaha,	

merasa	puas	dengan	diri	sendiri.	

c. Kualitas	hubungan	

Kualitas	 hubungan	 interpersonal	 juga	 dapat	 menjadi	

indikator	self-satisfaction.	Hubungan	yang	sehat,	saling	mendukung,	
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dan	memuaskan	 dengan	 orang	 lain	 dapat	 memberikan	 perasaan	

pengakuan,	kebahagiaan,	dan	kepuasan	emosional.	

d. Keseimbangan	hidup	

Indikator	 self-satisfaction	 lainnya	 adalah	 keseimbangan	

hidup	 antara	 berbagai	 aspek	 kehidupan,	 seperti	 pekerjaan,	

keluarga,	 kesehatan,	 dan	 waktu	 luang.	 Individu	 yang	 mampu	

mencapai	 keseimbangan	 yang	 memadai	 dalam	 berbagai	 area	 ini	

cenderung	 merasa	 puas	 dan	 bahagia	 dengan	 hidup	 secara	

keseluruhan.	

5. Dalil	terkait	self-satisfaction	

Allah	SWT	berfirman	dalam	Q.S	Ibrahim/14:7;	

ذاِوَ
ْ

اتَ 
8

ذ
َّ

cُّ9رَ نَ
-

ل مْ
8

��iْ َكش
8

لا مْتُرْ
ندo�َْزََ

َّ
9
-

لوَ مْ
8

��iْ ك
8

ذعَ َّناِ مْتُرْفَ
َ

�h�ِا
ل ْ

8
دvٌْدِشَ  

Terjemahan:	

“Dan	(ingatlah)	ketika	Tuhanmu	memaklumkan,	“Sesungguhnya	
jika	 kamu	 bersyukur,	 niscaya	 Aku	 akan	 menambah	 (nikmat)	
kepadamu,	 tetapi	 jika	 kamu	 mengingkari	 (nikmat-Ku),	 maka	
pasti	azab-Ku	sangat	berat.”	
	
Ayat	 ini	 menekankan	 pentingnya	 rasa	 syukur	 sebagai	 kunci	

untuk	mendapatkan	lebih	banyak	nikmat	dari	Allah.	Ketika	seseorang	

bersyukur	 dan	 merasa	 puas	 dengan	 apa	 yang	 telah	 diberikan	 oleh	

Allah,	 Allah	 berjanji	 untuk	 menambahkan	 lebih	 banyak	 kebaikan.	

Dengan	demikian,	konsep	rasa	puas	dapat	dihubungkan	dengan	sikap	

syukur	 dan	 pengakuan	 terhadap	nikmat-nikmat	 yang	 diberikan	 oleh	

Allah.	
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Serta	hal	ini	didukung	kembali	oleh	hadis	riwayat	Imam	Muslim,	

yang	artinya:	

"Barangsiapa	 yang	 bersyukur,	 maka	 Allah	 akan	 menambah	
nikmatnya.	 Dan	 barangsiapa	 yang	 kufur,	 maka	 Allah	 akan	
menyiksanya."	(HR.	Muslim)	
	
Self-Satisfaction	 juga	berkaitan	dengan	rasa	syukur	seseorang,	

ayat	 ini	 mengajarkan	 manusia	 untuk	 bersyukur	 atas	 kondisi	 dan	

kemampuan	 yang	 Allah	 berikan.	 Manusia	 diingatkan	 bahwa	 setiap	

kinerja	dan	pencapaian	sudah	ditentukan	oleh	Allah.	Oleh	karena	itu,	

manusia	 seharusnya	 tidak	 terlalu	 terobsesi	 dengan	 hasil	 atau	

membandingkan	 diri	 dengan	 orang	 lain,	 tetapi	 lebih	 fokus	 pada	

melakukan	yang	terbaik	dengan	kemampuan	dan	peluang	yang	telah	

diberikan	oleh	Allah.	Dalam	menerima	dan	bersyukur	atas	ketetapan	

Allah,	akan	timbul	rasa	self-satisfaction	dan	kepuasan	diri	yang	sejati.	

E. Distraction	at	work	

1. Pengertian	distraction	at	work	

Distraction	 at	 work	 merupakan	 situasi	 di	 mana	 karyawan	

mengalami	 pengalihan	 perhatian	 dari	 tugas	 utama	 karena	 adanya	

gangguan	 eksternal.	 Gangguan	 tersebut	 dapat	 datang	 dari	 berbagai	

sumber	 seperti	 pesan	 teks	 atau	 panggilan	 telepon,	 notifikasi	 email	 atau	

media	 sosial,	 obrolan	 dengan	 rekan	 kerja,	 kebisingan	 lingkungan,	 atau	

masalah	 pribadi	 yang	 memengaruhi	 fokus.	 Ketika	 karyawan	 teralihkan	

perhatiannya,	 kehilangan	 konsentrasi	 pada	 pekerjaan	 yang	 sedang	

dilakukan.	(Gloria,	2005)	
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Distraction	at	work	dapat	memiliki	dampak	negatif	yang	signifikan	

pada	 produktivitas	 dan	 kualitas	 kerja.	 Karyawan	 yang	 sering	 terganggu	

cenderung	 mengalami	 penurunan	 efisiensi	 dan	 meningkatkan	 tingkat	

kesalahan	dalam	menyelesaikan	tugas.	Serta	dapat	mengalami	penurunan	

motivasi	 dan	 kepuasan	 kerja	 karena	merasa	 tidak	 dapat	menyelesaikan	

tugas	dengan	baik.	

Penting	 bagi	 individu	 dan	 organisasi	 untuk	 mengenali	 dan	

mengatasi	distraction	 at	work.	 Beberapa	 strategi	 yang	 dapat	 diterapkan	

termasuk	menciptakan	lingkungan	kerja	yang	minim	gangguan,	mengatur	

waktu	 kerja	 yang	 fokus,	 membatasi	 akses	 ke	 sumber	 gangguan	 seperti	

telepon	 atau	 media	 sosial	 selama	 jam	 kerja,	 serta	 mengembangkan	

kebiasaan	manajemen	waktu	yang	efektif.	Melakukan	praktik	 seperti	 ini	

dapat	 membantu	 meningkatkan	 fokus,	 efisiensi,	 dan	 kualitas	 kerja,	

sehingga	 mencapai	 tingkat	 produktivitas	 yang	 lebih	 baik.	 (John	 P.	

Trougakos,	2015)	

2. Aspek-aspek	distraction	at	work	

Berikut	beberapa	aspek	distraction	at	work:	

a. Pemahaman	tentang	distractibility	

Para	 peneliti	 seperti	 Gloria	 Mark,	 seorang	 profesor	 di	

University	 of	 California,	 Irvine,	 telah	 menyelidiki	 bagaimana	

distractibility	 mempengaruhi	 kinerja	 karyawan.	 Studinya	

menunjukkan	bahwa	rata-rata	karyawan	dapat	bekerja	selama	11	
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menit	sebelum	terganggu	oleh	faktor	eksternal.	(Gloria	Mark	D.	G.,	

2005)	

b. Pengaruh	teknologi	

Penelitian	oleh	Larry	Rosen,	seorang	profesor	di	California	

State	 University,	 menyoroti	 bagaimana	 teknologi	 seperti	 telepon	

genggam	dan	media	 sosial	dapat	menjadi	 sumber	gangguan	yang	

signifikan	dalam	lingkungan	kerja.	(Anthony,	2013)	

c. Dampak	multitasking	

Studi	 oleh	 David	 Meyer,	 seorang	 psikolog	 di	University	 of	

Michigan,	menunjukkan	bahwa	multitasking	(melakukan	beberapa	

tugas	 sekaligus)	 dapat	 menyebabkan	 penurunan	 kinerja	 kognitif	

dan	memperkuat	distraction	at	work.	(David.,	2001)	

d. Strategi	menghadapi	distractibility	

Dalam	 penanganan	 untuk	 mengatasi	 gangguan	 dalam	

bekerja	tentu	adanya	penerapan	yang	membuat	terbatasnya	akses	

ke	 gadget	 pribadi	 selama	 jam	 kerja	 berlangsung.	 Menciptakan	

linkungan	 kerja	 yang	 kondusif	 juga	 salah	 satu	 upaya	 dalam	

penanganan	gangguan.	

3. Faktor-faktor	yang	mempengaruhi	distraction	at	work	

Ada	 beberapa	 faktor	 yang	 dapat	 mempengaruhi	 terjadinya	

distraction	at	work.	Berikut	adalah	beberapa	faktor	utama	yang	dapat	

memengaruhi	tingkat	gangguan	saat	bekerja:	

	



 

 

41 

 

a. Teknologi	

Kemajuan	 teknologi	 telah	 memperluas	 akses	 kita	 ke	

berbagai	alat	dan	platform	digital	seperti	telepon	genggam,	email,	

media	 sosial,	 dan	 pesan	 instan.	 Ketersediaan	 teknologi	 ini	 dapat	

menyebabkan	 karyawan	 tergoda	 untuk	 sering	 memeriksa	 dan	

merespons	pesan	atau	notifikasi,	mengalihkan	perhatian	dari	tugas	

utama.	

b. Lingkungan	kerja	

Kondisi	 lingkungan	 kerja	 yang	 bising,	 berisik,	 atau	 tidak	

teratur	 dapat	 menciptakan	 gangguan	 yang	 mempengaruhi	

konsentrasi	 dan	 fokus.	 Kebisingan	 dari	 percakapan	 rekan	 kerja,	

suara	mesin,	atau	suara	 lalu	 lintas	dapat	memecah	perhatian	dan	

menghambat	produktivitas.	

c. Kurangnya	pengaturan	waktu	

Tidak	 adanya	 pengaturan	 waktu	 yang	 efektif	 dapat	

menyebabkan	 gangguan	 saat	 bekerja.	 Misalnya,	 memiliki	 jadwal	

yang	 terlalu	 padat,	 mengalami	 seringnya	 interupsi,	 atau	

menghadapi	 tekanan	 deadline	 yang	 ketat	 dapat	 menyebabkan	

karyawan	merasa	terburu-buru	dan	rentan	terhadap	distraction	at	

work.	

d. Stres	dan	kelelahan	

Tingkat	 stres	 yang	 tinggi	 dan	 kelelahan	 fisik	 atau	 mental	

dapat	menyebabkan	konsentrasi	yang	menurun.	Ketika	karyawan	
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merasa	terlalu	stres	atau	lelah,	cenderung	lebih	mudah	teralihkan	

perhatiannya	 dan	 sulit	 untuk	mempertahankan	 fokus	 pada	 tugas	

yang	sedang	dilakukan.	

e. Kurangnya	motivasi	atau	kepuasan	kerja	

Kurangnya	 motivasi	 atau	 kepuasan	 kerja	 dapat	

menyebabkan	 kurangnya	 keterlibatan	 emosional	 terhadap	

pekerjaan.	 Karyawan	 yang	 tidak	 termotivasi	 cenderung	 lebih	

mudah	 tergoda	 untuk	 melakukan	 aktivitas	 yang	 tidak	 relevan	

dengan	tugas	utama.	

4. Indikator-indikator	distraction	at	work	

Indikator-indikator	 distraction	 at	 work	 dapat	 membantu	

mengidentifikasi	 tanda-tanda	 adanya	 gangguan	 atau	 pengalihan	

perhatian	saat	bekerja.	Berikut	adalah	beberapa	indikator	yang	dapat	

menggambarkan	adanya	distraction	at	work	(Gloria,	2005):	

a. Kesulitan	berkonsentrasi	

Karyawan	 yang	mengalami	 distraction	 at	 work	 cenderung	

mengalami	 kesulitan	 untuk	 mempertahankan	 fokus	 pada	 tugas	

yang	 sedang	 dilakukan.	 Dapat	 terdistraksi	 oleh	 rangsangan	

eksternal	seperti	telepon,	notifikasi	email,	atau	obrolan	rekan	kerja.	

b. Penurunan	produktivitas	

Distraction	 at	 work	 dapat	 menyebabkan	 penurunan	

produktivitas	 karyawan.	 Jika	 sering	 teralihkan	 perhatiannya	 dari	

tugas	utama,	pekerjaan	yang	seharusnya	diselesaikan	dalam	waktu	
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yang	lebih	singkat	dapat	memakan	waktu	lebih	lama	dan	hasilnya	

mungkin	tidak	optimal.	

c. Tingkat	kesalahan	yang	meningkat	

Gangguan	 saat	 bekerja	 dapat	 mempengaruhi	 akurasi	 dan	

kualitas	 pekerjaan.	 Karyawan	 yang	 teralihkan	 perhatiannya	

cenderung	 membuat	 lebih	 banyak	 kesalahan,	 karena	 tidak	

sepenuhnya	fokus	pada	tugas	yang	sedang	dilakukan.	

d. Penurunan	tingkat	kepuasan	kerja	

Distraction	 at	 work	 juga	 dapat	 berdampak	 negatif	 pada	

kepuasan	 kerja.	 Karyawan	 yang	 sering	 terganggu	 saat	 bekerja	

mungkin	 merasa	 frustrasi	 dan	 tidak	 puas	 dengan	 kinerja.	 Serta	

mungkin	merasa	tidak	dapat	menyelesaikan	tugas	dengan	baik	dan	

merasa	tidak	produktif.	

5. Dalil	terkait	distraction	at	work	

Allah	 SWT	berfirman	dalam	Al-Qur'an	 yang	berkaitan	dengan	

distraction	at	work	pada	Q.S	Al-Mu'minun/23:115;	

أ
8

ف
َ

أ مْتُْ�سِحَ
8

ن
َّ

لخَ امَ
8

9ٰـــنَقْ
-

أوَ اثًبَعَ مْ
8

ن
َّ

9
-

لإِ مْ
8

لا انَيْ
َ

نَوعُجَرْتُ   

Terjemahan:	

“Apakah	 kamu	 mengira	 bahwa	 Kami	 menciptakanmu	 secara	
main-main	 (saja),	 dan	 bahwa	 kamu	 tidak	 akan	 dikembalikan	
kepada	Kami?”	
	
Ayat	 ini	 mengingatkan	 manusia	 bahwa	 penciptaan	 mereka	

memiliki	tujuan	dan	makna	yang	serius.	Dalam	konteks	kinerja,	ayat	ini	
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mengajak	 kita	 untuk	 tidak	 melupakan	 tujuan	 sebenarnya	 di	 balik	

pekerjaan	 yang	 kita	 lakukan.	 Terkadang,	 distraction	 at	 work	 dapat	

membuat	kita	melupakan	arti	penting	dari	tugas	dan	tanggung	jawab	

kita	sebagai	hamba	Allah.	Ketika	kita	teralihkan	perhatian	oleh	hal-hal	

yang	 tidak	relevan,	kita	dapat	kehilangan	 fokus	pada	pekerjaan	yang	

sebenarnya	perlu	diselesaikan	dengan	baik.	

Ayat	ini	juga	mengingatkan	kita	bahwa	pada	akhirnya,	kita	akan	

kembali	kepada	Allah	untuk	pertanggungjawaban	atas	apa	yang	telah	

kita	 lakukan	 di	 dunia	 ini.	 Oleh	 karena	 itu,	 penting	 bagi	 kita	 untuk	

menghindari	distraction	at	work	dan	berupaya	menjalankan	tugas	dan	

tanggung	 jawab	 kita	 dengan	 penuh	 kesadaran,	 keikhlasan,	 dan	

konsistensi.	

Serta	hal	ini	didukung	kembali	oleh	hadis	riwayat	Imam	Muslim,	

yang	artinya:	

"Sesungguhnya	 setan	 akan	menggoda	 anak	Adam	pada	 setiap	
sendinya.	 Maka	 berhati-hatilah	 dari	 setan,	 karena	
sesungguhnya	 setan	 itu	 datang	 kepada	 manusia	 dalam	 rupa	
manusia,	dan	datang	pula	dalam	rupa	syaitan."	(HR.	Muslim)	
	
Hadits	 ini	menjelaskan	 bahwa	 setan	 akan	menggoda	manusia	

dalam	 segala	 hal,	 termasuk	 dalam	 pekerjaan.	 Setan	 akan	 berusaha	

untuk	 mengalihkan	 perhatian	 manusia	 dari	 pekerjaannya,	 sehingga	

manusia	menjadi	tidak	fokus	dan	tidak	produktif.	



 

 

45 

 

Dengan	 menyadari	 tujuan	 sejati	 dari	 pekerjaan	 kita	 dan	

menjaga	 fokus	kita,	 kita	dapat	menghindari	distraction	at	work	 yang	

dapat	menghambat	kinerja	dan	produktivitas	kita.	

F. Kinerja	karyawan	

1. Pengertian	kinerja	karyawan	

Kinerja	 adalah	 gambaran	 menyeluruh	 tentang	 keadaan	

perusahaan	selama	periode	waktu	tertentu,	yang	merupakan	hasil	atau	

prestasi	yang	dipengaruhi	oleh	kegiatan	operasional	perusahaan	dalam	

memanfaatkan	 sumber	 daya	 yang	 dimilikinya.	 Menurut	 Amastrong	

Baron,	kinerja	adalah	hasil	pekerjaan	yang	memiliki	keterkaitan	yang	

kuat	 dengan	 tujuan	 strategis	 organisasi,	 kepuasan	 konsumen,	 dan	

memberikan	 kontribusi	 ekonomi.	 Kinerja	 atau	 prestasi	 kerja	 adalah	

tingkat	keberhasilan	seseorang	dalam	melaksanakan	tugasnya.	"Level	

of	performance"	merujuk	pada	sejauh	mana	seseorang	atau	organisasi	

berhasil	menyelesaikan	pekerjaannya.	(Armstrong	M.	&.,	2002)	

2. Aspek-aspek	kinerja	karyawan	

Aspek-aspek	kinerja	karyawan	mencakup	berbagai	faktor	yang	

mempengaruhi	kinerja	dan	kontribusinya	terhadap	organisasi.	Berikut	

adalah	beberapa	aspek	penting	dalam	kinerja	karyawan:	

a. Produktivitas	

Produktivitas	 mengacu	 pada	 sejauh	 mana	 karyawan	 dapat	

menghasilkan	hasil	yang	diinginkan	dalam	waktu	yang	ditentukan.	

Hal	 ini	berkaitan	dengan	efisiensi	kerja,	penggunaan	sumber	daya	
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yang	 tepat,	 dan	 kemampuan	 untuk	 mencapai	 target	 yang	 telah	

ditetapkan.	(Pulakos,	2009)	

b. Kualitas	kerja	

Aspek	 ini	 menggambarkan	 tingkat	 keunggulan	 dan	 akurasi	

dalam	 pelaksanaan	 tugas	 karyawan.	 Kualitas	 kerja	 melibatkan	

kepatuhan	 terhadap	 standar	 dan	 prosedur	 yang	 ditetapkan,	

pemahaman	 yang	 baik	 tentang	 tugas	 yang	 diemban,	 serta	

kemampuan	 untuk	 menghasilkan	 hasil	 yang	 memenuhi	 atau	

melebihi	harapan.	(Bernardin,	1984)	

c. Inisiatif	dan	kreativitas	

Karyawan	 yang	 menunjukkan	 inisiatif	 dan	 kreativitas	

cenderung	 memberikan	 kontribusi	 yang	 lebih	 besar	 kepada	

organisasi.	Mampu	mengidentifikasi	masalah,	mengusulkan	 solusi	

inovatif,	 dan	 berpartisipasi	 aktif	 dalam	 perbaikan	 proses	 kerja.	

(Latham,	2005)	

d. Keterampilan	interpersonal	

Kemampuan	 karyawan	 untuk	 berinteraksi	 dengan	 baik	

dengan	 rekan	 kerja,	 atasan,	 dan	 pelanggan	 merupakan	 aspek	

penting	 dalam	 kinerja.	 Keterampilan	 interpersonal	 mencakup	

kemampuan	 komunikasi	 yang	 efektif,	 kemampuan	 bekerja	 dalam	

tim,	 serta	 kemampuan	mengelola	 konflik	 dan	menjaga	 hubungan	

yang	harmonis.	(Deci	E.	L.,	2000)	
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Menurut	 Frederick	 Herzberg,	 seorang	 ahli	 manajemen	

terkenal,	motivasi	intrinsik	merupakan	faktor	utama	dalam	kinerja	

karyawan	 yang	 baik.	 Herzberg	 berpendapat	 bahwa	 faktor-faktor	

seperti	 pengakuan,	 pencapaian,	 tanggung	 jawab,	 dan	 kemajuan	

dalam	pekerjaan	memberikan	kepuasan	dan	motivasi	intrinsik	yang	

meningkatkan	 kinerja	 karyawan.	 Selain	 itu,	 Herzberg	 juga	

menekankan	 pentingnya	 lingkungan	 kerja	 yang	 mendukung	 dan	

kebijakan	manajemen	 yang	 adil	 dalam	menciptakan	 kinerja	 yang	

baik.	(Hackman,	1980)	

3. Faktor-faktor	yang	mempengaruhi	kinerja	karyawan	

Pencapaian	 kinerja	 dipengaruhi	 oleh	 beberapa	 faktor,	 antara	

lain:	

a. Faktor	Kemampuan	

Kemampuan	 karyawan	 terdiri	 dari	 potensi	 (Intelligence	

Quotient)	dan	kemampuan	riil	(pengetahuan	dan	keterampilan).	

b. Faktor	Motivasi	

Motivasi	 karyawan	 dipengaruhi	 oleh	 sikap	 dalam	

menghadapi	situasi	kerja.	

c. Faktor	Inisiatif	

Inisiatif	 berkaitan	 dengan	 kemampuan	 berpikir	 dan	

kreativitas	 dalam	 menghasilkan	 ide	 dan	 merencanakan	 sesuatu	

yang	relevan	dengan	tujuan	organisasi.	
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Menurut	 Byars	 dan	 Rue,	 ada	 dua	 faktor	 yang	mempengaruhi	

prestasi	kerja	atau	kinerja,	yaitu	faktor	individu	dan	lingkungan.	Faktor	

individu	meliputi	(Byars,	2008):	

a. Usaha	(effort)	

Upaya	fisik	dan	mental	yang	digunakan	dalam	menjalankan	tugas.	

b. Kemampuan	(abilities)	

Sifat-sifat	personal	yang	diperlukan	untuk	melaksanakan	tugas.	

c. Persepsi	peran	atau	tugas	(role/task	perception)	

Perilaku	dan	aktivitas	yang	dianggap	penting	oleh	individu	dalam	

menyelesaikan	pekerjaan.	

4. Indikator-indikator	kinerja	karyawan	

Sebuah	 organisasi	 didirikan	 tentunya	 dengan	 suatu	 tujuan	

tertentu.	 Sementara	 tujuan	 itu	 sendiri	 tidak	 sepenuhnya	 akan	 dapat	

dicapai	 jika	 karyawan	 tidak	 memahami	 tujuan	 dari	 pekerjaan	 yang	

dilakukannya	(Robbins,	2017).	Artinya,	pencapaian	tujuan	dari	setiap	

pekerjaan	 yang	 dilakukan	 oleh	 karyawan	 akan	 berdampak	 secara	

menyeluruh	 terhadap	 tujuan	 organisasi.	 Oleh	 karena	 itu,	 seorang	

karyawan	harus	memahami	indikator-indikator	kinerja	sebagai	bagian	

dari	 pemahaman	 terhadap	 hasil	 akhir	 dari	 pekerjaannya.	 Indikator	

kinerja	karyawan	menurut	Robbins	sebagai	berikut:	

a. Kualitas	kerja	(quality	of	work)		

Kualitas	kerja	merujuk	pada	tingkat	keunggulan	kerja	yang	

dicapai	berdasarkan	persyaratan	yang	tepat	dan	kesiapannya	yang	
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tinggi.	 Hal	 ini	 berdampak	 pada	 pengakuan	 dan	 perkembangan	

organisasi	 melalui	 peningkatan	 pengetahuan	 dan	 keterampilan	

yang	 didasarkan	 pada	 perkembangan	 ilmu	 pengetahuan	 dan	

teknologi	yang	pesat.	

b. Ketetapan	waktu	(pomptnees)	

Ketetapan	 waktu	 adalah	 tentang	 kesesuaian	 atau	

ketidaksesuaian	 antara	 waktu	 penyelesaian	 pekerjaan	 dengan	

target	 waktu	 yang	 telah	 direncanakan.	 Setiap	 pekerjaan	 harus	

berusaha	 untuk	 diselesaikan	 sesuai	 dengan	 jadwal	 yang	 telah	

ditetapkan	agar	tidak	mengganggu	pekerjaan	lainnya.	

c. Inisiatif	(initiative)	

Inisiatif	 adalah	 memiliki	 kesadaran	 pribadi	 untuk	

mengambil	tindakan	dalam	menjalankan	tugas	dan	tanggung	jawab.	

Hal	ini	memungkinkan	bawahan	atau	pegawai	untuk	melaksanakan	

tugas	tanpa	terus	bergantung	pada	atasan.	

d. Kemampuan	(capability)	

Diantara	 banyak	 faktor	 yang	 memengaruhi	 kinerja	

seseorang,	ternyata	faktor	yang	dapat	diperbaiki	atau	ditingkatkan	

melalui	pendidikan	dan	latihan	adalah	kemampuan	individu	yang	

dapat	dikembangkan.		

5. Dalil	terkait	kinerja	karyawan	

Allah	 SWT	berfirman	dalam	Al-Qur'an	 yang	berkaitan	dengan	

kinerja	adalah	Q.S	Al-Ahqaaf/46:19;	
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vُل@ظ
8

نَومُ لا 
َ
مْهُوَ  أ 

8
لٰـــمَعْ

8
مْهُ فوَيُلِوَ 

ِّ
مْهُيَ   ۖ لمِعَ

-
0او اَّمِّم  تٌٰـــجَرَدَ  9لِوَ 

-
  ٍّل

Terjemahnya:	

“Dan	 bagi	 masing-masing	 mereka	 derajat	 menurut	 apa	 yang	
telah	 mereka	 kerjakan	 dan	 agar	 Allah	 mencukupkan	 bagi	
mereka	(balasan)	pekerjaan-pekerjaan	mereka	sedang	mereka	
tiada	dirugikan”.	

Dari	 ayat	 tersebut	 bahwasanya	 Allah	 pasti	 akan	 membalas	

setiap	amal	perbuatan	manusia	berdasarkan	apa	yang	telah	dikerjakan.	

Artinya	 jika	 seseorang	 melaksanakan	 pekerjaan	 dengan	 baik	 dan	

menunjukkan	kinerja	yang	baik	pula	bagi	organisasinya	maka	ia	akan	

mendapat	hasil	yang	baik	pula	dari	kerjaannya	dan	akan	memberikan	

keuntungan	 bagi	 organisasinya.Kita	 dapat	mengambil	 pelajaran	 dari	

ayat	 di	 atas	 bahwa	 setiap	manusia	 yang	 bekerja	 akan	mendapatkan	

balasan	yang	sesuai	dengan	apa	yang	di	kerjakannya.	Seperti	Allah	SWT	

akan	menaikkan	derajat	bagi	mereka	yang	bekerja.	

Serta	 hal	 ini	 didukung	 kembali	 oleh	 hadis	 riwayat	 Imam	

Bukhari,	yang	artinya:	

"Sesungguhnya	 Allah	 menyukai	 orang	 yang	 mahir	 dalam	
pekerjaannya."	(HR.	Al-Bukhari)	
	
Hadis	 tersebut	 menggambarkan	 pentingnya	 memiliki	

keterampilan,	keahlian,	dan	dedikasi	tinggi	dalam	menjalankan	tugas.	

Orang	yang	mahir	dalam	pekerjaan	cenderung	menunjukkan	tanggung	

jawab,	 etika	 kerja	 yang	 kuat,	 dan	 mampu	 memberikan	 kontribusi	

positif	 pada	 tingkat	 individu	 maupun	 organisasi.	 Makna	 hadis	 ini	

mendorong	 pengembangan	 diri	 terus-menerus	 dan	 semangat	 untuk	
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meningkatkan	kinerja,	menciptakan	 lingkungan	kerja	 yang	produktif	

dan	bermanfaat.	

G. Fear	of	missing	out	

1. Pengertian	fear	of	missing	out	

Fear	of	missing	out	adalah	kecemasan	atau	rasa	takut	seseorang	

merasa	 tertinggal	 atau	 kehilangan	 pengalaman	 yang	menyenangkan	

atau	penting	yang	sedang	dialami	oleh	orang	 lain.	 fear	of	missing	out	

sering	kali	 terjadi	dalam	konteks	perkembangan	 teknologi	 informasi	

dan	media	sosial,	di	mana	individu	dapat	melihat	dan	membandingkan	

kehidupan	dan	aktivitas	orang	 lain	 secara	 langsung	melalui	platform	

online.	Fenomena	ini	dapat	memicu	perasaan	cemas,	kekhawatiran,	dan	

tekanan	sosial	pada	individu	yang	merasa	harus	terus	mengikuti	dan	

terlibat	dalam	setiap	aktivitas	atau	peristiwa	yang	terjadi.	

Para	 ahli	 telah	 mengemukakan	 beberapa	 penjelasan	 tentang	

fear	of	missing	out.	Ahli	psikologi	Dr.	Andrew	K.	Przybylski	dari	Oxford	

university	 menjelaskan	 bahwa	 fear	 of	 missing	 out	 terjadi	 karena	

perbandingan	 sosial	 yang	 konstan	 dan	 berkelanjutan	 yang	 terjadi	

melalui	 media	 sosial,	 yang	 menyebabkan	 individu	 merasa	 tidak	

terhubung	 dengan	 orang	 lain	 atau	 kehilangan	 momen-momen	

berharga.	 Sementara	 itu,	 ahli	 psikologi	 sosial	 Dr.	 Dan	 Herman	 dari	

Miami	university	menyatakan	bahwa	fear	of	missing	out	muncul	karena	

adanya	 tekanan	 sosial	 yang	 timbul	 akibat	 kebutuhan	 untuk	 selalu	
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terlihat	 aktif,	 populer,	dan	 terlibat	dalam	aktivitas	yang	 sedang	 tren.	

(Przybylski.,	2013)	

fear	of	missing	out	juga	dapat	dipahami	sebagai	manifestasi	dari	

kebutuhan	 manusia	 untuk	 terhubung	 dan	 diterima	 oleh	 kelompok	

sosialnya.	Dalam	upaya	untuk	mengatasi	 fear	 of	missing	out,	 penting	

bagi	 individu	 untuk	 mengembangkan	 kesadaran	 diri,	 membatasi	

penggunaan	 media	 sosial,	 fokus	 pada	 pengalaman	 pribadi	 yang	

bermakna,	 dan	 mengembangkan	 hubungan	 yang	 lebih	 dalam	 dan	

bermakna	dengan	orang-orang	di	sekitarnya.	

2. Jenis-jenis	fear	of	missing	out	

Jenis	 fear	 of	 missing	 out	 dalam	 bekerja	 dapat	 dibagi	 menjadi	

beberapa	kategori.	Berikut	adalah	penjelasan	 tentang	beberapa	 jenis	

fear	of	missing	out	dalam	konteks	pekerjaan,	beserta	pandangan	para	

ahli:	

a. FOMO	karir	

Ini	 terjadi	 ketika	 seseorang	 merasa	 cemas	 tentang	

melewatkan	 peluang	 karir	 atau	 keberhasilan	 profesional	 yang	

dapat	mengarah	pada	 rasa	 tidak	puas	dan	keinginan	untuk	 terus	

bergerak	maju.	fear	of	missing	out	karir	dapat	mendorong	individu	

untuk	selalu	mencari	pekerjaan	atau	peluang	yang	lebih	baik,	tetapi	

juga	 dapat	 mengarah	 pada	 kelelahan	 dan	 kepuasan	 kerja	 yang	

rendah.	(Carter,	2012)	
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b. FOMO	sosial	

Ini	 terjadi	 ketika	 seseorang	 merasa	 takut	 kehilangan	

peluang	berkumpul	bersama	atau	aktivitas	yang	melibatkan	sosial.	

fear	 of	missing	out	 sosial	 dapat	mendorong	 individu	untuk	 selalu	

terlibat	dalam	kegiatan	sosial	yang	tidak	ingin	dilewatkan	sehingga	

dapat	mempengaruhi	energinya	saat	bekerja	nantinya.	

c. FOMO	pengalaman	

Ini	 terjadi	 ketika	 seseorang	 merasa	 takut	 melewatkan	

pengalaman	unik	atau	menarik.	Seperti	sebuah	acara	yang	diadakan	

sekali,	aktivitas	yang	jarang	dilakukan	bahkan	hal-hal	yang	diarasa	

orang	lain	melakukannya	sehingga	mengharuskan	keterlibatan	diri	

atas	hal	tersebut.	

3. Faktor-faktor	yang	mempengaruhi	fear	of	missing	out	

Ada	beberapa	faktor	yang	dapat	mempengaruhi	timbulnya	fear	

of	missing	out	pada	seseorang:	

a. Media	sosial	dan	teknologi	

Penggunaan	media	sosial	yang	luas	dan	kemajuan	teknologi	

telah	memungkinkan	 individu	untuk	terhubung	dengan	 informasi	

dan	 aktivitas	 orang	 lain	 secara	 instan.	 Paparan	 yang	 berlebihan	

terhadap	 kehidupan	 dan	 pencapaian	 orang	 lain	 di	 media	 sosial	

dapat	memicu	perasaan	fear	of	missing	out.	Selain	itu,	notifikasi	dan	

pembaruan	 real-time	 dari	 platform	 media	 sosial	 juga	 dapat	
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menciptakan	kecemasan	untuk	selalu	terhubung	dan	terinformasi.	

(Przybylski.,	2013)	

b. Kecenderungan	perbandingan	sosial	

Manusia	cenderung	membandingkan	diri	dengan	orang	lain	

untuk	 mengevaluasi	 keberhasilan	 dan	 kepuasan	 hidup.	 fear	 of	

missing	 out	 terkait	 dengan	 perasaan	 tertinggal	 atau	 ketinggalan	

dibandingkan	dengan	orang	lain	yang	terlihat	lebih	bahagia,	sukses,	

atau	 terlibat	dalam	aktivitas	yang	menarik.	Tekanan	 sosial	untuk	

terlihat	 sejalan	dengan	norma	dan	 tren	 juga	dapat	meningkatkan	

fear	of	missing	out.	(Alt,	2015)	

c. Kehilangan	pengalaman	penting	

Rasa	 takut	kehilangan	momen	berharga,	pengalaman	yang	

unik,	 atau	 kesempatan	 langka	 juga	 dapat	 mempengaruhi	 fear	 of	

missing	 out.	 Individu	 mungkin	 merasa	 cemas	 bahwa	 akan	

kehilangan	pengalaman	yang	signifikan	dalam	kehidupan	pribadi,	

sosial,	atau	profesional	jika	tidak	terlibat	dalam	setiap	aktivitas	atau	

peristiwa.	

d. Ketergantungan	pada	validasi	sosial	

Individu	 yang	 sangat	 bergantung	 pada	 pengakuan	 atau	

persetujuan	dari	orang	lain	cenderung	lebih	rentan	terhadap	fear	of	

missing	 out.	 Kehilangan	 pengakuan	 atau	 rasa	 persetujuan	 dari	

kelompok	 sosial	 dapat	 memicu	 kecemasan	 dan	 keinginan	 untuk	

terus	terlibat	agar	tetap	merasa	diterima.	(Young	Min	Baek,	2013)	
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4. Indikator-indikator	fear	of	missing	out	

Ada	 beberapa	 indikator	 atau	 tanda-tanda	 yang	 dapat	

menunjukkan	adanya	fear	of	missing	out	pada	seseorang	menurut	Dorit	

Alt:	

a. Kecenderungan	terus-menerus	untuk	memeriksa	media	sosial	

Individu	 yang	 cenderung	 terobsesi	 dengan	 memeriksa	

platform	media	sosial	secara	berulang-ulang,	bahkan	dalam	jangka	

waktu	 yang	 singkat,	 mungkin	 mengalami	 fear	 of	 missing	 out.	

Kemungkinan	 takut	 melewatkan	 informasi	 atau	 aktivitas	 yang	

sedang	terjadi	di	sekitar.	

b. Perasaan	cemas	atau	tertekan	ketika	tidak	terhubung	dengan	media	

sosial	

Individu	 yang	 merasa	 gelisah,	 cemas,	 atau	 tertekan	 saat	

tidak	memiliki	 akses	 ke	media	 sosial	 atau	 tidak	dapat	 terhubung	

secara	online,	mungkin	mengalami	fear	of	missing	out.	Kemungkinan	

merasa	 khawatir	 bahwa	 akan	 melewatkan	 sesuatu	 yang	 penting	

atau	merasa	terasing	dari	orang	lain.	

c. Perbandingan	sosial	yang	berlebihan	

Individu	 yang	 sering	 membandingkan	 diri	 dengan	 orang	

lain,	 terutama	 dalam	 hal	 pencapaian,	 kebahagiaan,	 atau	 aktivitas	

sosial,	mungkin	mengalami	fear	of	missing	out.	Kemungkinan	merasa	

tidak	 puas	 dengan	 kehidupan	 diri	 sendiri	 dan	 merasa	 tertinggal	

atau	ketinggalan	dibandingkan	dengan	orang	lain.	
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d. Keterlibatan	berlebihan	dalam	aktivitas	sosial	

Individu	yang	merasa	perlu	terlibat	dalam	setiap	aktivitas,	

acara,	 atau	 pertemuan	 sosial	mungkin	menunjukkan	 tanda-tanda	

fear	 of	 missing	 out.	 Kemungkinan	 merasa	 takut	 kehilangan	

pengalaman	atau	peluang	penting	 jika	 tidak	 terlibat	dalam	segala	

hal.	

5. Dalil	terkait	fear	of	missing	out	

Allah	 SWT	berfirman	dalam	Al-Qur'an	 yang	berkaitan	dengan	

fear	of	missing	out	adalah	Q.S	Al-Baqarah/2:286:	
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Terjemahan:	

“Allah	 tidak	 membebani	 seseorang	 melainkan	 sesuai	 dengan	
kesanggupannya.	 Ia	 mendapat	 pahala	 (dari	 kebajikan)	 yang	
diusahakannya	 dan	 ia	 mendapat	 siksa	 (dari	 kejahatan)	 yang	
dikerjakannya.	 (Mereka	 berdoa):	 "Ya	 Tuhan	 kami,	 janganlah	
Engkau	hukum	kami	jika	kami	lupa	atau	kami	tersalah.	Ya	Tuhan	
kami,	 janganlah	 Engkau	 bebankan	 kepada	 kami	 beban	 yang	
berat	 sebagaimana	 Engkau	 bebankan	 kepada	 orang-orang	
sebelum	 kami.	 Ya	 Tuhan	 kami,	 janganlah	 Engkau	 pikulkan	
kepada	 kami	 apa	 yang	 tak	 sanggup	 kami	 memikulnya.	 Beri	
maaflah	kami;	ampunilah	kami;	dan	rahmatilah	kami.	Engkaulah	
Penolong	kami,	maka	tolonglah	kami	terhadap	kaum	yang	kafir.”	
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Ayat	ini	mengajarkan	bahwa	Allah	tidak	membebani	seseorang	

melampaui	 kemampuannya.	 Dalam	 konteks	 fear	 of	 missing	 out,	 ini	

mengingatkan	 kita	 untuk	 menghargai	 dan	 menerima	 bahwa	 setiap	

individu	memiliki	kehidupan	yang	unik	dan	kemampuan	yang	berbeda.	

Kita	 tidak	perlu	membandingkan	diri	 dengan	orang	 lain	dan	merasa	

tertekan	karena	tidak	memiliki	atau	mengikuti	apa	yang	dimiliki	atau	

dilakukan	oleh	orang	lain.		

Serta	 hal	 ini	 didukung	 kembali	 oleh	 hadis	 riwayat	 Imam	

Bukhari,	yang	artinya:	

“Janganlah	 kamu	melihat	 pada	 orang	 yang	 berada	 di	 atasmu,	
tetapi	 lihatlah	 orang	 yang	 berada	 di	 bawahmu.	 Hal	 itu	 akan	
membuatmu	 merasa	 bersyukur	 atas	 nikmat	 Allah.”	 (HR.	
Bukhari)	

	
Hadits	 ini	 menjelaskan	 bahwa	 seseorang	 tidak	 boleh	

membandingkan	dirinya	dengan	orang	lain	yang	lebih	baik	darinya.	Hal	

ini	 karena	 perbandingan	 tersebut	 akan	 membuat	 seseorang	 merasa	

rendah	diri	dan	merasa	tidak	puas	dengan	hidupnya.	

Setiap	 individu	akan	mendapatkan	pahala	dari	 kebaikan	yang	

dikerjakan	 dan	 siksa	 dari	 kejahatan	 yang	 dilakukan.	 hal	 ini	

mengajarkan	kita	untuk	fokus	pada	perbuatan	baik	yang	kita	lakukan	

dan	berusaha	untuk	meningkatkan	diri,	bukan	hanya	untuk	memenuhi	

keinginan	atau	ekspektasi	orang	lain.	kepuasan	sejati	tidak	ditemukan	

dalam	memenuhi	 keinginan	 duniawi	 atau	mencoba	mengejar	 segala	

sesuatu	yang	dimiliki	oleh	orang	lain.		Sebaliknya,	kita	harus	mencari	
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pengampunan	Allah,	belas	kasih-Nya,	dan	berfokus	pada	hubungan	kita	

dengan-Nya.	

H. Keterkaitan	antar	variabel	

1. Pengaruh	self-satisfaction	terhadap	kinerja	karyawan	

Kepuasan	 diri	 akan	 menjadi	 momentum	 seseorang	 untuk	

meningkatkan	kinerjanya	karena	hal	tersebut	memicu	motivasi	dalam	

peningkatan	potensi	seperti	prestasi,	rasa	bangga	dan	rasa	puas	akan	

pekerjaanya.	 Dapat	 dikatakan	 bahwa	 kepuasan	 diri	 atau	 self-

satisfaction	 menjadi	 kebutuhan	 seseorang	 sebab	 keterlibatan	 dan	

merasa	ter-apresiasi	dengan	hal	yang	dilakukan	salah	satu	faktor	dalam	

peningkatan	kualitas	kinerja.	

Hal	 tersebut	 berkaitan	 dengan	 teori	 kebutuhan	 diri	 yang	

dikembangkan	 oleh	 Abraham	 Maslow	 tahun	 1943.	 Bahwa	 setiap	

individu	 memiliki	 hierarki	 kebutuhan	 yang	 perlu	 dipenuhi	 secara	

bertahap	agar	mencapai	rasa	puas	dan	peningkatan	kinerja.	

Berdasarkan	 penelitian	 yang	 dilakukan	 oleh	 Ch.	 Platisa,	 P.	

Reklitis	 ,	 S.	 Zimeras	 dengan	 judul	 penelitian	 “Relation	 between	 job	

satisfaction	 and	 job	 performance	 in	 healthcare	 services”,	memberikan	

hasil	bahwa	hubungan	antara	produktivitas	dan	kepuasan	kerja	 juga	

dianggap	 kuat	 (Ch.	 Platis,	 2015).	 Sehingga	 hasil	 penelitian	 tersebut	

menunjukkan	 bahwa	 self-satisfaction	 berpengaruh	 signifikan	 dan	

positif	terhadap	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar.	
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2. Pengaruh	distraction	at	work	terhadap	kinerja	karyawan	

Dalam	melakukan	sebuah	pekerjaan	agar	dapat	mencapai	hasil	

optimal	 memerlukan	 kontrol	 yang	 baik	 terhadap	 diri.	 Hal	 tersebut	

dilakukan	untuk	menghindarkan	diri	dari	gangguan	saat	bekerja	atau	

distraction	 at	 work.	 Pengaruh	 dari	 gangguan	 saat	 mencoba	 fokus	

bekerja	sangat	berdampak	pada	kualitas	bekerja	seseorang.	Gangguan	

saat	 bekerja	 akan	 menimbulkan	 masalah	 pada	 karyawan	 seperti	

kurang	fokus	sehingga	target	pekerjaan	tidak	sesuai	hingga	manajemen	

waktu	yang	tidak	optimal.	Beberapa	hal	yang	bisa	membuat	seseorang	

tidak	fokus	bekerja	yakni	rasa	candu	akan	teknologi	dan	ketidakpuasan	

terhadap	diri	sendiri	yang	menimbulkan	rasa	overthingking.	

Berkaitan	 dengan	 teori	 konflik	 distraksi	 (distraction	 conflict	

theory)	dikembangkan	oleh	Robert.	S	Baron	pada	tahun	1974.	Bahwa	

gangguan	di	 lingkungan	dapat	mempengaruhi	 individu	yang	bekerja.	

Baik	gangguan	internal	yakni	konflik	kognitif	maupun	eksternal.	

Berdasarkan	penelitian	yang	dilakukan	oleh	Mehmet	A.	Orhan,	

Sylvaine	 Castellano,	 Insaf	 Khelladi,	 Luca	 Marinelli,	 Filippo	 Monge	

dengan	 judul	 penelitian	 “Technology	 distraction	 at	 work.	 Impacts	 on	

self-regulation	 and	 work	 engagement”,	 memberikan	 hasil	 bahwa	

Penelitian	ini	memberikan	pemahaman	lebih	lanjut	tentang	bagaimana	

gangguan	 teknologi	 memengaruhi	 kinerja	 dan	 terntang	 bagaimana	

seseorang	 mengkontrol	 hal	 tersebut	 (Mehmet	 A.	 Orhan,	 2021).	

Sehingga	hasil	penelitian	tersebut	menunjukkan	bahwa	distraction	at	
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work	 	berpengaruh	signifikan	dan	negatif	 terhadap	kinerja	karyawan	

PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar.	

3. Pengaruh	 self-satisfaction	 terhadap	 kinerja	 karyawan	 dengan	 fear	 of	

missing	out	sebagai	variabel	moderasi	

Merasa	tidak	puas	dengan	diri	sendiri	menjadi	hal	yang	wajar	

terjadi	 jika	 pola	 pikir	 yang	 tertanam	 adalah	 senantiasa	

membandingkan	 diri	 secara	 tidak	 sehat	 dengan	 orang	 lain.	 Dampak	

tersebut	 dapat	 timbul	 akibat	 adanya	 rasa	 cemas	 atas	 prestasi	 atau	

pencapaian	orang	lain.	Rasa	fear	of	missing	out	atas	apa	yang	terjadi	di	

sekitar	 kita	 memberikan	 dampak	 buruk	 terhadap	 kinerja.	 Mengejar	

sebuah	 keinginan	 yang	 realitanya	 tidak	 sesuai	 dengan	 hasil	 yang	 di	

harapkan	 dapat	 menimbulkan	 kurangnya	 kepuasan	 diri	 untuk	

melakukan	hal	yang	sama	dikemudian	hari.	Selain	itu,	 fear	of	missing	

out	 juga	 mengganggu	 produktifitas	 karyawan	 sebab	 dapat	

menimbulkan	ketergantungan	pada	penggunaan	teknologi.	Meraba	hal	

yang	terjadi	di	sosial	media	membuat	pekerjaan	diabaikan	begitu	saja	

karena	lebih	fokus	untuk	mencari	kepuasan	yang	tidak	dapat	nikmati	

saat	 bekerja.	 Menjadi	 perhatian	 besar	 terhadap	 pihak	 perusahaan	

karena	 hal	 tersebut	 memberikan	 penurunan	 kinerja	 terhadap	

karyawan.	

Teori	 yang	 dikembangkan	 oleh	 Baumeister	 dan	 Leary	 pada	

tahun	 1995	 yaitu	 teori	 kelekatan	 dan	 regulasi	 diri.	 Interpersonal	

merujuk	 pada	 kebutuhan	 manusia	 yang	 alami	 dan	 membentuk	
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hubungan	emosional	dengan	yang	lain.	Sehingga	adanya	timbul	merasa	

dihargai	 oleh	 sebuah	 kelompok	 yang	 menimbulkan	 kepuasan	 dan	

peningkatan	kinerja.	

Berdasarkan	penelitian	yang	dilakukan	oleh	Hasna	Farida,	Weni	

Endahing	Warni,	 Lutfi	Arya	dengan	 judul	penelitian	 “Self-esteem	dan	

kepuasan	hidup	dengan	fear	of	missing	out		pada	remaja”,	memberikan	

hasil	 bahwa	 ada	 hubungan	 antara	 kepuasan	 hidup	 dengan	 fear	 of	

missing	out	pada	remaja	dengan	arah	hubungan	negatif.	Arah	hubungan	

negatif	artinya	bahwa	semakin	rendah	kepuasan	hidup	maka	semakin	

tinggi	fear	of	missing	out	dan	sebaliknya	semakin	tinggi	kepuasan	hidup	

maka	semakin	rendah	 fear	of	missing	out	 	(Hasna	Farida,	2021).	Lalu	

dipenelitian	lain	bahwa	tentang	“Fear	of	missing	out	and	motivation	to	

work	teacher	raudhatul	athfal”	oleh	Ismail,	Azhar	Aziz,	Babby	Hasmayni	

bahwa	 penggunaan	 media	 sosial	 yang	 berlebihan	 berdampak	 pada	

rendahnya	 tingkat	 produktivitas,	 serta	 kondisi	 psikologis	 yang	

berdampak	 pada	 motivasi	 kerja	 (Ismail,	 2023).	 Jadi	 Ketika	 kedua	

penelitian	 tersebut	 dikaitkan	maka	 akan	 terjadi	 pengaruh	 signifikan	

dan	positif	dari	kepuasan	seseorang	terhadap	kinerja	yang	dimoderasi	

oleh	fear	of	missing	out	memberikan	penurunan	produktifitas.	

4. Pengaruh	distraction	at	work	terhadap	kinerja	karyawan	dengan	fear	of	

missing	out	sebagai	variabel	moderasi	

Gangguan	 saat	 bekerja	 akan	 memberikan	 efek	 penurunan	

produktifitas.	 Apalagi	 gangguan	 tersebut	 dipengaruhi	 juga	 oleh	 rasa	
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fear	 of	 missing	 out.	 Manajemen	 waktu	 seseorang	 akan	 terganggu	

apabila	memiliki	rasa	candu	terhadap	penggunaan	media	sosial.	Serta	

orang-orang	 yang	 memiliki	 rasa	 fear	 of	 missing	 out	 akan	 merasa	

terganggu	 dengan	 pencapaian	 orang	 lain	 yang	 menimbulkan	 efek	

ketidakpuasan	diri.	

Dalam	 konteks	 variabel	 ini	 teori	 yang	 berkaitan	 adalah	 teori	

konflik	distraksi	yang	dikembangkan	oleh	Robert.	S	Baron	pada	tahun	

1974.	Bahwa	 gangguan	di	 lingkungan	dapat	mempengaruhi	 individu	

yang	bekerja.	fear	of	missing	out	akan	menjadi	gangguan	juga	kepada	

seorang	karyawan	karena	akan	menimbulkan	 rasa	kecemasan	untuk	

tertinggal	atau	melewatkan	sesuatu	sehingga	fokus	kerja	tidak	optimal.	

Berdasarkan	penelitian	yang	dilakukan	oleh	Anushree	Tandon,	

Amandeep	 Dhir,	 Nazrul	 Islam,	 Shalini	 Talwarf,	 Matti	 Mantym	 aki	

dengan	 judul	 penelitian	 “Psychological	 and	 behavioral	 outcomes	 of	

social	media-induced	fear	of	missing	out	at	the	workplace”,	memberikan	

hasil	bahwa	penelitian	 ini	menunjukkan	 individu	yang	bekerja	dapat	

menunjukkan	hasil	psikologis	yang	digerakkan	oleh	fear	of	missing	out	

tinggi	 untuk	memastikan	bahwa	hubungan	virtual	 dengan	kelompok	

sosial	 dipertahankan	 bahkan	 selama	 jam	 kerja	 	 (Tandon,	 2021).	

Sehingga	hasil	penelitian	tersebut	menunjukkan	bahwa	peran	 fear	of	

missing	 out	 dalam	 distraction	 at	 work	 berpengaruh	 signifikan	 dan	

negatif	terhadap	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar.	
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I. Kerangka	konseptual	

Gambar	2.	1	Kerangka	Konseptual	
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BAB	III	

METODOLOGI	PENELITIAN	

A. Jenis	dan	pendekatan	penelitian	

1. Jenis	penelitian	

Pada	penelitian	ini	menggunakan	jenis	asosiatif	atau	hubungan.	

jenis	tersebut	digunakan	untuk	mengetahui	hubungan	antar	variabel.	

penelitian	 asosiatif	 mengacu	 pada	 jenis	 yang	 digunakan	 untuk	

mempelajari	 hubungan	 antara	 dua	 atau	 lebih	 variabel.	 Pendekatan	

asosiatif	 memungkinkan	 peneliti	 untuk	 mengidentifikasi	 dan	

memahami	 hubungan	 antara	 variabel-variabel	 yang	 saling	 terkait	

(Kuncoro,	2017).	

2. Pendekatan	penelitian	

Penelitian	ini	menggunakan	pendekatan	kuantitatif.	Kuantitatif	

merupakan	salah	satu	jenis	penelitian	yang	menggunakan	pendekatan	

terukur	 dan	 mengandalkan	 data	 statistik.	 Hal	 ini	 memungkinkan	

peneliti	 untuk	 mengambil	 kesimpulan	 yang	 lebih	 kuat	 berdasarkan	

analisis	 yang	 obyektif.	 Pendekatan	 kuantitatif	 juga	 memungkinkan	

pengujian	hipotesis	dan	generalisasi.	Dengan	mengumpulkan	data	yang	

representatif	 dari	 populasi	 yang	 lebih	 luas,	 peneliti	 dapat	 membuat	

generalisasi	tentang	hubungan	antara	variabel-variabel	yang	diamati.	

(Sugiyono,	2017)	



 

 

65 

 

B. Lokasi	dan	waktu	penelitian	

Penelitian	 ini	 dilakukan	 pada	 kantor	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar,	

Wisma	 Kalla,	 Jl.	 Dr.	 Ratulangi	 No.8,	 Mamajang	 Luar,	 Kec.	 Mamajang,	 kota	

Makassar,	 Sulawesi	 Selatan	90113.	Dengan	masa	penelitian	 yang	dilakukan	

sekitar	3	bulan.	Pengambilan	lokasi	penelitian	di	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar	

dengan	 dasar	 bahwa	 perusahaan	 ini	 erat	 keterkaitannya	 pada	 sebuah	

pengembangan	 industrial	 dan	 inovasi.	 Hal	 tersebut	 menjadikan	 penelitian	

yang	digarap	relevan	serta	mendukung	setiap	variabelnya.	

C. Populasi	dan	sampel	

1. Populasi	

Populasi	 adalah	 istilah	 yang	 digunakan	 untuk	 mengacu	 pada	

keseluruhan	obyek	atau	 individu	yang	ada	dalam	suatu	wilayah	atau	

domain	tertentu	(Sugiyono,	2017).	Populasi	penelitian	yang	ditetapkan	

adalah	pegawai	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar.	Penulis	mengumpulkan	

data	dari	seluruh	pegawai	PT.	Kalla	Inti	Karsa	yang	berjumlah	sekitar	

170	 orang	 untuk	 mendapatkan	 informasi	 komprehensif	 tentang	

karakteristik,	perilaku,	atau	variabel	yang	diteliti	di	 lingkungan	kerja	

perusahaan	tersebut.	

2. Sampel	

Sampel	adalah	sebagian	kecil	dari	suatu	populasi	yang	memiliki	

ciri	atau	kondisi	yang	sama	dengan	populasi	tersebut.	Dalam	situasi	di	

mana	 populasi	 sangat	 besar	 dan	 tidak	mampu	mempelajari	 seluruh	

individu	 dalam	 populasi	 itu,	 misalnya	 karena	 kendala	 dana,	 tenaga,	
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atau	 waktu	 (Sugiyono,	 2017).	 Penggunaan	 sampel	 dalam	 penelitian	

memungkinkan	peneliti	untuk	mengumpulkan	data	yang	relevan	dan	

mencapai	 hasil	 penelitian	 secara	 lebih	 efisien.	 Teknik	 pengambilan	

sampel	 yakni	 non-probabilities	 sampling	 dengan	 metode	 purposive	

sampling.	Adapun	kriteria	sampel	yakni	merupakan	karyawan	PT.	Kalla	

Inti	 Kasa	 Makassar	 dengan	 maksimal	 posisi	 middle	 manager	 dan	

minimal	 masa	 kerja	 1	 Tahun.	 Untuk	 menghitung	 ukuran	 sampel,	

peneliti	menggunakan	 rumus	 yang	 dikembangkan	 Isaac	 dan	Michael	

dengan	total	sampel	135	ketika	tingkat	signifikansi	mencapai	10%.	

D. Sumber	data	

1. Data	primer	

Data	 primer	 merujuk	 pada	 data	 yang	 dikumpulkan	 secara	

langsung	 dari	 sumber	 aslinya	 untuk	 tujuan	 penelitian	 atau	 analisis	

tertentu.	Data	ini	diperoleh	melalui	observasi,	wawancara,	kuesioner,	

eksperimen,	atau	metode	pengumpulan	data	lainnya	yang	melibatkan	

interaksi	langsung	dengan	subjek	atau	obyek	yang	sedang	diteliti.	

2. Data	sekunder	

Data	sekunder	merujuk	pada	data	yang	telah	dikumpulkan	oleh	

pihak	 lain	 atau	 diperoleh	 dari	 sumber	 yang	 sudah	 ada	 sebelumnya.	

Data	ini	tidak	dikumpulkan	secara	langsung	oleh	peneliti	untuk	tujuan	

penelitian	tertentu,	tetapi	digunakan	ulang	dari	sumber	yang	telah	ada.	

Sumber	 data	 sekunder	 dapat	 berupa	 publikasi	 ilmiah,	 laporan	
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penelitian,	 data	 statistik,	 basis	 data,	 dokumen	 pemerintah,	 catatan	

historis,	dan	sumber	informasi	lainnya	yang	telah	tersedia	sebelumnya.	

E. Metode	pengumpulan	data	

Metode	 pengumpulan	 data	 dalam	 penelitian	 ini	 yaitu	 dengan	

menggunakan:	

1. Kuesioner	

Kuesioner	adalah	metode	pengumpulan	data	yang	melibatkan	

penyampaian	serangkaian	pertanyaan	atau	pernyataan	tertulis	kepada	

responden	 untuk	 dijawab.	 Ini	 adalah	 metode	 yang	 efisien	 dalam	

pengumpulan	 data	 ketika	 peneliti	 memiliki	 pemahaman	 yang	 jelas	

tentang	 variabel	 yang	 akan	 diukur	 dan	 harapan	 dari	 responden	

(Suharsimi,	1993).	Peneliti	dapat	menggunakan	skala	likert	atau	skala	

penilaian	lainnya	untuk	mengukur	sikap	atau	pendapat	responden	

2. Wawancara	

Wawancara	 merupakan	 pengumpulan	 data	 medalam	 dari	

narasumber	secara	deskriptif.	wawancara	secara	 langsung	dilakukan	

dari	beberapa	karyawan	 terkait	untuk	mendapatkan	data	yang	 lebih	

mendalam.	

3. Dokumentasi	

Untuk	mengungkapkan	gambaran	umum	tentang	lokasi	dari	PT.	

Kalla	Inti	Karsa	Makassar	dan	Struktur	organisasinya.	
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F. Pengukuran	variabel	

Untuk	 mengukur	 pendapat	 responden,	 digunakan	 skala	 Likert	 yang	

berkisar	 dari	 angka	 5	 untuk	 pendapat	 "Sangat	 Setuju"	 (SS)	 hingga	 angka	 1	

untuk	pendapat	"Sangat	Tidak	Setuju"	(STS)	(Sugiyono,	2017).	Berikut	adalah	

rentang	nilai	yang	digunakan:	

Tabel	3.	1	Penilaian	Responden	

No.	 Kode	 Keterangan	 Skor	
1.	 SS	 Sangat	Setuju		 5	

2.	 S	 Setuju	 4	

3.	 R	 Ragu-Ragu	 3	

4.	 TS	 Tidak	Setuju	 2	

5.	 STS	 Sangat	Tidak	Setuju	 1	
	
G. Instrumen	penelitian	

Instrumen	 penelitian	 adalah	 suatu	 alat	 yang	 digunakan	 untuk	

mengukur	 fenomena	 alam	 maupun	 sosial	 yang	 diamati,	 secara	 fenomena	

variabel	ini	disebut	variabel	penelitian	(Sugiyono,	2017).	Instrumen	penelitian	

digunakan	untuk	mengukur	nilai	atau	karakteristik	dari	variabel.	

Tabel	3.	2	Instrumen	Penelitian	

No	 Variabel	 Indikator	 Skala	
1.	 Self-Satisfaction	

(X1)	
1.	Pencapaian	tujuan	
2.	Keberhasilan	pribadi	
3.	Kualitas	hubungan	
4.	Keseimbangan	hidup	
(Ed	Diener	..	R.,	2010)	

Likert	(1-5)	
	

2.		 Distraction	At	
Work	(X2)	

1.	Kesulitan	berkonsentrasi	
2.	Penurunan	produktivitas	
3.	Tingkat	kesalahan	yang	
meningkat	

Likert	(1-5)	
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4.	Penurunan	tingkat	kepuasan	
kerja	
(Gloria	Mark,	2005)	

3.	 Kinerja	(Y)	 1.	Kualitas	Kerja	
2.	Ketetapan	Waktu	
3.	Inisiatif	
4.	Kemampuan	
(Robbins,	2017)	

Likert	(1-5)	

4	 Fear	Of	Missing	
Out	(Z)	

1.	Kecenderungan	terus-
menerus	untuk	memeriksa	
media	sosial	
2.	Perasaan	cemas	atau	
tertekan	ketika	tidak	
terhubung	dengan	media	
sosial	
3.	Perbandingan	sosial	yang	
berlebihan	
4.	Keterlibatan	berlebihan	
dalam	aktivitas	sosial	
(Alt,	2015)	

Likert	(1-5)	
	

H. Teknik	pengukuran	data	

	 	 Penelitian	 ini	 menerapkan	 teknik	 pengukuran	 variabel-variabel	

dengan	menggunakan	perangkat	lunak	PLS	dengan	metode	analisis	data	yakni	

SEM	(Structural	equation	modelling).	

1. Outer	model	

Outer	model	 atau	measurement	model	 atau	model	pengukuran	

adalah	evaluasi	terhadap	keandalan	(reliability)	dan	kevalidan	variabel	

penelitian.	 Terdapat	 beberapa	 metode	 untuk	 menilai	 model	

pengukuran	ini,	yaitu	melalui	convergent	validity,	discriminant	validity,	

composite	 reliability,	 dan	 cronbach's	 alpha.	 Output	 dari	 model	
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pengukuran	 ini	 akan	 memberikan	 pengujian	 terkait	 keandalan	 dan	

kevalidan	pada	setiap	variabel	penelitian	(Hair,	2014).	

a. Convergent	Validity	

Convergent	 validity	 adalah	 suatu	 model	 pengukuran	 yang	

mencerminkan	 indikator	 refleksif,	 yang	 dievaluasi	 berdasarkan	

korelasi	 antara	 skor	 item	 atau	 skor	 komponen	 yang	 diestimasi	

menggunakan	perangkat	lunak	Smart	PLS.	

b. Discriminant	Validity	

Penilaian	discriminant	validity	dilakukan	dengan	melakukan	

uji	 validasi	 dan	memperhatikan	 nilai	Average	 Variance	 Extracted	

(AVE).	Dalam	konteks	ini,	model	dianggap	baik	jika	setiap	konstruk	

memiliki	nilai	AVE	yang	lebih	besar	dari	0,50.	(Hair,	2014)	

c. Composite	Reability	

Pengujian	 reliabilitas	 variabel	 dilakukan	 melalui	 nilai	

composite	 reliability.	 Variabel	 dengan	 reliabilitas	 yang	baik	dapat	

diidentifikasi	 melalui	 nilai	 composite	 reliability	 atau	 Cronbach	

alpha	 yang	 lebih	 besar	 dari	 0,60,	 menunjukkan	 bahwa	 konstruk	

tersebut	memiliki	tingkat	reliabilitas	yang	tinggi	(Hair,	2014).	

d. Cronbach's	alpha	

Hasil	uji	reliabilitas	yang	dilakukan	memperkuat	hasil	dari	

composite	reliability.	Suatu	variabel	dianggap	memiliki	reliabilitas	

yang	memadai	apabila	nilai	Cronbach's	alpha	lebih	besar	dari	0,60.	
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Pengujian	yang	telah	dijelaskan	sebelumnya	berfokus	pada	

uji	 pada	 outer	 model	 untuk	 indikator	 reflektif.	 Namun,	 untuk	

indikator	 formatif,	 dilakukan	 pengujian	 yang	 berbeda.	 Menurut	

(Hussein,	 2015),	 uji	 indikator	 formatif	 melibatkan	 beberapa	

langkah	yang	khas.	

a. Significance	of	weights	

Bobot	 (weight)	 dari	 indikator	 formatif	 terhadap	

konstruknya	harus	menunjukkan	signifikansi	statistik.	

b. Multicollinearity	

Pengujian	multicollinearity	 dilakukan	 untuk	mengevaluasi	

apakah	 terdapat	 hubungan	 antara	 indikator	 formatif	 yang	

mengalami	multicollinearity,	dengan	memperhatikan	nilai	Variance	

Inflation	 Factor	 (VIF).	 Jika	 nilai	 VIF	 berada	 dalam	 rentang	 5-10,	

dapat	 dianggap	 bahwa	 indikator	 tersebut	 mengalami	

multicollinearity.	

2. Inner	model	

Inner	model	merupakan	suatu	model	struktural	yang	digunakan	

untuk	meramalkan	hubungan	sebab-akibat	antar	variabel	laten.	Untuk	

mengevaluasi	model,	nilai	signifikansi	dieksplorasi	guna	menentukan	

dampak	antar	variabel	melalui	 teknik	bootstrapping	 atau	 jeckknifing.	

Pendekatan	 bootstrap	 mencerminkan	 metode	 non-parametrik	 untuk	

mengukur	 ketepatan	 estimasi	 Partial	 Least	 Squares	 (PLS).	 Evaluasi	

inner	 model	 juga	 mencakup	 analisis	 R-square	 untuk	 konstruk	 laten	
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dependen,	 dengan	 menggunakan	 indikator	 Stone-Geisser	 Q-square	

untuk	mengukur	persentase	variasi	yang	dapat	dijelaskan.	Selain	 itu,	

observasi	 terhadap	 koefisien	 jalur	 struktural	 juga	 diperhatikan;	 jika	

nilai	 Q-square	 >	 0,	 menunjukkan	 model	 memiliki	 relevansi	 prediksi	

yang	 baik,	 sedangkan	 nilai	 Q-square	 <	 0	menandakan	 bahwa	model	

memiliki	relevansi	prediksi	yang	kurang	memadai.	(Hussein,	2015)	

3. Pengujian	hipotesis	

Dalam	 pengujian	 hipotesis,	 evaluasi	 dapat	 dilakukan	 dengan	

memeriksa	nilai	t-statistik	dan	probabilitas.	Dengan	tingkat	signifikansi	

alpha	 sebesar	 10%,	 nilai	 t-statistik	 yang	 relevan	 adalah	 1,645.	 Oleh	

karena	 itu,	 kriteria	 untuk	 menerima	 atau	 menolak	 hipotesis	 adalah	

bahwa	Ha	diterima	jika	t-statistik	lebih	besar	dari	1,645,	dan	Ho	ditolak.	

Selain	itu,	penilaian	hipotesis	dengan	mempertimbangkan	probabilitas	

dapat	 diartikan	 bahwa	 Ha	 diterima	 jika	 nilai	 P	 kurang	 dari	 0,1.	

(Hussein,	2015)	
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BAB	IV	

HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

A. Gambaran	umum	lokasi	penelitian	

Sejak	tahun	1995,	Kalla	Inti	Karsa	telah	menjadi	pengembang	properti	

terdepan	di	Indonesia	Timur	dengan	fokus	pada	produk	inovatif	dan	ramah	

lingkungan.	 Perusahaan	 ini	 telah	membangun	 berbagai	 pusat	 perbelanjaan,	

perkantoran,	dan	kawasan	industri	di	Makassar	dan	sekitarnya.	

Beberapa	proyek	 terkenal	Kalla	 Inti	Karsa	 termasuk	Mal	Ratu	 Indah,	

Nipah	 Park,	 dan	 Wisma	 Kalla.	 Menawarkan	 ruang	 sewa	 untuk	 berbagai	

keperluan,	 seperti	 unit	 ruko,	 area	 pameran,	 dan	 gedung	 perkantoran	 yang	

representatif.	

Nipah	Park	menjadi	pionir	sebagai	kawasan	komersial	hijau	pertama	di	

Indonesia	Timur	dengan	konsep	green	building.	Pengunjung	dapat	merasakan	

suasana	asri	dan	menyenangkan	dengan	udara	segar	dan	pemandangan	yang	

indah.	 Nipah	 Park	 juga	 mendukung	 kegiatan	 komunitas	 seperti	 olahraga,	

musik,	dan	seni.	

Kalla	 Inti	 Karsa	 terus	 berinovasi	 dengan	 menghadirkan	 Bikin-Bikin	

Creative	 Hub,	 sebuah	 ekosistem	 kreatif	 yang	 mewadahi	 para	 pengunjung,	

startup,	dan	anak	muda	di	Makassar.	

B. Gambaran	umum	objek	penelitian	

Karyawan	merujuk	 pada	 individu	 yang	 bekerja	 di	 bawah	 perjanjian	

kerja	 dengan	 sebuah	 perusahaan	 atau	 organisasi,	 dan	 memiliki	 peran	

signifikan	 dalam	 memengaruhi	 produktivitas	 perusahaan	 (Dessler,	 2020).	
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Kinerja	 karyawan	 diukur	 berdasarkan	 sejauh	 mana	 mencapai	 tujuan	 yang	

telah	 ditetapkan	 oleh	 perusahaan,	 termasuk	 produktivitas,	 kualitas	 kerja,	

ketepatan	 waktu,	 dan	 kontribusi	 terhadap	 tujuan	 strategis	 perusahaan.	

Karyawan	 yang	 berkinerja	 tinggi	 berperan	 penting	 dalam	 kesuksesan	

perusahaan	 karena	 tidak	 hanya	 meningkatkan	 hasil	 produksi	 dan	 layanan	

kepada	pelanggan,	tetapi	juga	memberikan	inspirasi	kepada	rekan	kerja	untuk	

meningkatkan	kinerja.	

Manajemen	 kinerja	 merupakan	 alat	 penting	 bagi	 perusahaan	 untuk	

mengevaluasi	dan	meningkatkan	kinerja	karyawan	dengan	cara	menetapkan	

tujuan,	 menilai	 kinerja	 secara	 berkala,	 dan	memberikan	 umpan	 balik	 yang	

membantu	karyawan	dalam	memperbaiki	kinerja.	Dengan	manajemen	kinerja	

yang	efektif,	perusahaan	dapat	mengidentifikasi	karyawan	berkinerja	tinggi,	

memberikan	 pengakuan	 yang	 pantas,	 dan	 menyediakan	 peluang	

pengembangan	untuk	meningkatkan	kinerja	lebih	lanjut.	

C. Karakteristik	responden	

Dalam	 penelitian	 ini	 telah	 disebar	 kuesioner	 kepada	 135	 responden	

yakni	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar.	 Karakteristik	 responden	

mengacu	 pada	 informasi	 yang	 bisa	 digunakan	 untuk	 menggambarkan	

identitas	dari	individu	yang	terdapat	dalam	data	pribadi	yang	tersedia,	yang	

mencakup	berbagai	aspek	data	yang	mencakup	identitas	pribadi	meliputi	jenis	

kelamin,	usia,	jabatan	dan	masa	kerja.	
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1. Karakteristik	berdasarkan	jenis	kelamin	

Berdasarkan	 jenis	 kelamin	 dari	 135	 responden	 yang	 terisi,	

terdapat	 96	 laki-laki	 dan	 39	 perempuan	 yang	 menjadi	 responden	

dalam	penelitian	ini.	Data	dapat	dilihat	pada	tabel	berikut:	

Tabel	4.	1	Karakteristik	Responden	Berdasarkan	Jenis	Kelamin	

NO	 Jenis	Kelamin	 Jumlah	 Persentasi	
1.	 Laki-Laki	 96	 71%	
2.	 Perempuan	 39	 29%	
	 Jumlah	 135	 100%	

Sumber:	Data	diolah,2024	

2. Karakteristik	berdasarkan	usia	

Berdasarkan	interval	usia	dari	135	responden,	terdapat	2	orang	

yang	berada	pada	interval	usia	>25	tahun,	29	orang	yang	berada	pada	

interval	usia	26-35	Tahun,	59	orang	yang	berada	pada	interval	usia	36-

45	Tahun	dan	45	orang	yang	berada	pada	interval	46-55	Tahun.	Data	

ini	dapat	dilihat	pada	tabel	berikut:	

Tabel	4.	2	Karakteristik	Responden	Berdasarkan	Usia	

NO	 Usia	 Jumlah	 Persentasi	
1.	 <25	Tahun	 2	 1,5%	
2.	 26-35	Tahun	 29	 21,5%	
3.	 36-45	Tahun	 59	 44%	
4.	 46-55	Tahun	 45	 33%	
	 Jumlah	 135	 100%	

Sumber:	Data	diolah,2024	

3. Karakteristik	berdasarkan	jabatan	

Berdasarkan	 jabatan	 dari	 135	 responden	 terdapat	 beberapa	

posisi	yang	dicantumkan	menurut	departemen/divisi	yang	berasal	dari	
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3	item	properti	seperti	Nipah	Park,	Mall	Ratu	Indah	dan	Kantor	Utama	

Wisma	Kalla.	Data	ini	dapat	dilihat	pada	tabel	berikut:	

Tabel	4.	3	Karakteristik	Responden	Berdasarkan	Jabatan	

NO	 Jabatan	 Jumlah	 Persentasi	
1.	 Engineering	 42	 31%	
2.	 Operation	 15	 11%	
3.	 Finance	&	Accounting	 17	 12%	
4.	 Leasing	&	Facility	Tenant	 16	 11,8%	
5.	 Marketing	&	Creative	 6	 4,4%	
6.	 Property	&	Construction	 5	 4%	
7.	 Administration	&	Office	 7	 5%	
8.	 Legal	 3	 2,2%	
9.	 Human	Resources	 2	 1,4%	
10.	 Logistic	 5	 4%	
11.	 Customer	Relation	 4	 2,9%	
12.	 Etc.	 13	 10,3%	
	 Jumlah	 135	 100%	

Sumber:	Data	diolah,2024	

4. Karakteristik	berdasarkan	masa	kerja	

Berdasarkan	 interval	masa	kerja	dari	135	responden.	Data	 ini	

dapat	dilihat	pada	tabel	berikut:	

Tabel	4.	4	Karakteristik	Responden	Berdasarkan	Masa	Kerja	

NO	 Masa	Kerja	 Jumlah	 Persentasi	
1.	 1-3	Tahun	 3	 2%	
2.	 4-6	Tahun	 47	 35%	
3.	 7-10	Tahun	 42	 31%	
4.	 >10	Tahun	 43	 32%	
	 Jumlah	 135	 100%	

Sumber:	Data	diolah,2024	
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5. Deskripsi	data	penelitian	

Hasil	penelitian	meilbatkan	135	responden	yang	disebar	di	PT.	

Kalla	Inti	Karsa	Makassar	menghasilkan	tanggapan	sebagai	berikut:	

Tabel	4.	5	Analisis	Statistik	Deskriptif	Penelitian	

Pertanyaan	 Skor	 Total	Skor	
Responden	

Rata-
rata	STS	 TS	 R	 S	 SS	

X1	 X1.1.1	 2	 10	 33	 308	 200	 553	 4,09	
X1.1.2	 1	 14	 66	 216	 255	 552	 4,08	
X1.2.1	 2	 8	 103	 216	 205	 533	 3,94	
X1.2.2	 1	 2	 84	 264	 195	 546	 4,04	
X1.3.1	 1	 10	 24	 316	 210	 561	 4,15	
X1.3.2	 1	 4	 18	 156	 435	 614	 4,54	
X1.4.1	 0	 2	 69	 320	 155	 546	 4,04	
X1.4.2	 0	 2	 33	 172	 400	 607	 4,49	

X2	 X2.1.1	 25	 70	 108	 108	 60	 371	 2,74	
X2.1.2	 19	 50	 87	 112	 170	 438	 3,24	
X2.2.1	 5	 124	 72	 136	 50	 387	 2,86	
X2.2.2	 1	 66	 120	 92	 190	 469	 3,47	
X2.3.1	 7	 48	 117	 232	 35	 439	 3,25	
X2.3.2	 3	 14	 135	 168	 190	 510	 3,77	
X2.4.1	 3	 8	 117	 248	 135	 511	 3,78	
X2.4.2	 2	 4	 51	 236	 275	 568	 4,20	

Y	 Y.1.1	 0	 6	 18	 292	 265	 581	 4,30	
Y.1.2	 0	 2	 45	 96	 475	 618	 4,57	
Y.2.1	 0	 2	 12	 292	 285	 591	 4,37	
Y.2.2	 0	 12	 18	 120	 465	 615	 4,55	
Y.3.1	 0	 4	 0	 288	 305	 597	 4,42	
Y.3.2	 0	 2	 42	 104	 470	 618	 4,57	
Y.4.1	 0	 4	 30	 236	 320	 590	 4,37	
Y.4.2	 0	 8	 45	 168	 370	 591	 4,37	

Z	 Z.1.1	 9	 118	 21	 168	 90	 416	 3,00	
Z.1.2	 9	 52	 99	 88	 225	 437	 3,50	
Z.2.1	 42	 44	 75	 92	 115	 368	 2,72	
Z.2.2	 29	 48	 96	 36	 205	 414	 3,06	
Z.3.1	 40	 76	 66	 116	 30	 328	 2,42	
Z.3.2	 19	 90	 84	 32	 175	 400	 2,96	
Z.4.1	 17	 110	 21	 176	 60	 384	 2,84	
Z.4.2	 6	 102	 66	 84	 175	 433	 3,20	

Sumber:	Data	diolah,2024	
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D. Pengujian	instrumen	data	

Teknik	pengolahan	data	pada	penelitian	ini	menggunakan	metode	SEM	

(Structural	Equation	Modeling)	yang	memakai	basis	PLS	(Partial	Least	Square)	

jika	diterapkan	akan	melalui	2	(dua)	tahap	penelitian	untuk	menilai	FIT	model	

dari	sebuah	penelitian,	berikut	ini:	

1. Pengujian	kualitas	data	melalui	outer	model	(Measurement	model)	

Salah	 satu	 aspek	 dalam	 analisis	 data	 adalah	 menggunakan	

aplikasi	SmartPLS	untuk	mengevaluasi	validitas	model	luar,	termasuk	

konvergensi,	 konsistensi	 internal,	 dan	 validitas	 diskriminan.	

Konvergensi	mengukur	sejauh	mana	suatu	pengukuran	terkait	positif	

dengan	pengukuran	lain	untuk	konsep	yang	sama.	Konsistensi	internal	

adalah	estimasi	reliabilitas	yang	mencerminkan	sejauh	mana	indikator	

variabel	terkait	satu	sama	lain.	Validitas	diskriminan	menilai	seberapa	

jauh	 suatu	 konstruk	 dapat	 dibedakan	 dari	 konstruk	 lain	 dalam	

kerangka	kerja	empiris.	

a. Uji	validitas	dengan	validitas	konvergen	

Tahap	 pertama	 dalam	 melakukan	 penelitian	 outer	 model	

dapat	 diawali	 dengan	 melihat	 hasil	 dari	 convergent	 Validity	 (uji	

validitas	konvergent)	melalui	nilai	standardized	loading	factor	atau	

outer	 loading.	 Ukuran	 refleksi	 individual	 dikatakan	 tinggi	 jika	

berkolerasi	 >	 0,7	 dengan	 konstruk	 yang	 diukur,	 (Ghozali,	 2013)	

nilai	 outer	 loading	 antara	 0,5-0,6	 sudah	 dianggap	 cukup	 untuk	

memenuhi	 syarat	Convergent	 Validity.	 Tahap	 evaluasi	 awal,	 skala	
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pengukuran	nilai	antara	0,5	hingga	0,6	dianggap	cukup	memadai.	

Dalam	penelitian	ini,	telah	ditetapkan	batas	loading	faktor	sebesar	

0,60	 sebagai	 standar.	 Proses	 awal	 analisis	 data	 penelitian	 ini	

melibatkan	penghapusan	indikator	dengan	loading	faktor	di	bawah	

0,60.	 Hasil	 dari	 pengelolaan	 data	 ini	 disajikan	 menggunakan	

SmartPLS	seperti	yang	ditunjukkan	di	bawah	ini.:		

Tabel	4.	6	Awal	Outer	Loading	(Measurement	Model)	

Indikator	 Distraction	
at	work	

Fear	of	
missing	out	

Kinerja	 Self	
satisfaction	

FM	x	
DW	

FM	x	
SS	

DW1	 0,842	
	 	 	 	 	

DW2	 0,891	
	 	 	 	 	

DW3	 0,971	
	 	 	 	 	

DW4	 0,861	
	 	 	 	 	

FM1	
	

0,206	
	 	 	 	

FM2	
	

0,520	
	 	 	 	

FM3	
	

0,889	
	 	 	 	

FM4	
	

0,947	
	 	 	 	

KK1	
	 	

0,754	
	 	 	

KK2	
	 	

0,707	
	 	 	

KK3	
	 	

0,902	
	 	 	

KK4	
	 	

0,837	
	 	 	

SS1	
	 	 	

0,824	
	 	

SS2	
	 	 	

0,919	
	 	

SS3	
	 	 	

0,727	
	 	

SS4	
	 	 	

0,922	
	 	

FM	x	DW	
(X2xZ)	

	 	 	 	
1,000	

	

FM	x	SS	
(X1xZ)	

	 	 	 	 	 1,000	

Sumber:	data	diolah	SmartPLS,2024	

Berdasarkan	tabel	diatas,	bahwa	2	hasil	dari	kuesioner	

tidak	 mencapai	 tingkat	 signifikansi	 5%,	 dengan	 nilai	 indikator	 di	

bawah	 0,60	 atau	 dianggap	 tidak	 valid.	 Pada	 modifikasi	 yang	

dilakukan,	 beberapa	 indikator	 juga	 tidak	 memenuhi	 persyaratan	
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signifikansi	 yang	 telah	 ditetapkan	 sebelumnya,	 yaitu	 FM1	 (0,206)	

dan	FM2	(0,520).	Hasil	analisis	data	menggunakan	SmartPLS	bahwa	

nilai	 loading	 faktor	 di	 bawah	 0,5	 yang	 mengindikasikan	 bahwa	

indikator	 tersebut	 tidak	memenuhi	 convergent	 validity.	 Hasil	 dari	

kuesioner	yang	dapat	diandalkan	adalah	sebagai	berikut:	

Tabel	4.	7	Modifikasi	Outer	Loading	(Measurement	Model)	

Indikator	 Distraction	
at	work	

Fear	of	
missing	out	

Kinerja	 Self	
satisfaction	

FM	x	
DW	

FM	x	
SS	

DW1	 0,842	
	 	 	 	 	

DW2	 0,891	
	 	 	 	 	

DW3	 0,971	
	 	 	 	 	

DW4	 0,861	
	 	 	 	 	

FM3	
	

0,889	
	 	 	 	

FM4	
	

0,947	
	 	 	 	

KK1	
	 	

0,754	
	 	 	

KK2	
	 	

0,707	
	 	 	

KK3	
	 	

0,902	
	 	 	

KK4	
	 	

0,837	
	 	 	

SS1	
	 	 	

0,824	
	 	

SS2	
	 	 	

0,919	
	 	

SS3	
	 	 	

0,727	
	 	

SS4	
	 	 	

0,922	
	 	

FM	x	DW	
(X2xZ)	

	 	 	 	
1,000	

	

FM	x	SS	
(X1xZ)	

	 	 	 	 	 1,000	

	
Dari	 tabel	 modifikasi	 yang	 berikut,	 semua	 loading	 factor	

memiliki	nilai	yang	melebihi	0,50.	sehingga	semua	variabel	konstruk	

sudah	 tidak	 ada	 yang	 dieliminasi	 dalam	 model	 dan	 dianggap	 sah,	

dengan	tingkat	loading	factornya	yang	melebihi	0,50.	

Selanjutnya,	Validitas	Konvergen	 (Convergen	Validity)	 juga	

dievaluasi	menggunakan	metode	AVE	(Average	Variance	Extracted).	
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Model	yang	memiliki	nilai	AVE	di	atas	0,5	dianggap	memiliki	tingkat	

validitas	 konvergen	 yang	 tinggi.	 Setelah	menghapus	 loading	 factor	

yang	 memiliki	 nilai	 di	 bawah	 0,5,	 maka	 nilai	 AVE	 model	 tersebut	

sebagai	berikut:	

Tabel	4.	8	AVE	(Average	Variance	Extraced)	

	Indikator	 Average	Variance	Extracted	(AVE)	
Self	satisfaction	 0,726	

Distraction	at	work	 0,797	
Kinerja	 0,645	

Fear	of	missing	out	 0,500	
Sumber:	data	diolah	SmartPLS,2024	

Berdasarkan	tabel	yang	diberikan,	dapat	disimpulkan	bahwa	

data	 dalam	 penelitian	 ini	 telah	 terverifikasi	 sebagai	 validitas	

konvergen	 dengan	 kualitas	 yang	 baik.	 Hasil	 dari	 analisis	 outer	

loading	dan	nilai	AVE	(Average	Variance	Extracted)	menunjukkan	

bahwa	 penelitian	 ini	 memenuhi	 standar	 yang	 diperlukan	 untuk	

validitas	 konvergen	 yang	 kuat,	 yang	merupakan	 prasyarat	 untuk	

melanjutkan	ke	tahap	analisis	validitas	diskriminan.	

b. Uji	validitas	dengan	validitas	diskriminan	
	

Ada	 2	 (dua)	 tahap	 untuk	 melihat	 apakah	 penelitian	 ini	

memiliki	validitas	discriminant	yang	baik,	yaitu	hasil	cross	loading	

dan	hasil	fornell	larcker	criterian.	Mengukur	nilai	cross	loading	yang	

mana	 hasil	 cross	 loading	 harus	 bisa	 memperlihatkan	 bahwa	

indikator	 dari	 setiap	 konstruk	 harus	 memiliki	 nilai	 lebih	 tinggi	



 

 

82 

 

dibanding	indikator	pada	konstruk	lainnya	(Ghozali,	2013).	Berikut	

adalah	hasil	uji	cross	loading:	

Tabel	4.	9	Cross	Loading	

Indikator	 Distraction	
at	Work	

Fear	
of_Missing	

Out	
Kinerja	 Self-

Satisfaction	
FM	x	
DW	

FM	x	
SS	

DW1	 0,842	 0,476	 0,031	 0,389	 0,114	 0,174	
DW2	 0,891	 0,278	 0,079	 0,240	 -0,192	 0,501	
DW3	 0,971	 0,158	 0,151	 0,381	 -0,294	 0,278	
DW4	 0,861	 0,074	 0,094	 0,129	 -0,301	 0,186	
FM3	 0,559	 0,889	 -0,317	 0,257	 0,426	 0,127	
FM4	 0,334	 0,947	 -0,379	 0,099	 0,513	 0,066	
KK1	 -0,018	 -0,514	 0,754	 0,223	 -0,077	 0,288	
KK2	 0,280	 -0,254	 0,707	 0,660	 0,103	 0,415	
KK3	 0,115	 -0,363	 0,902	 0,639	 0,019	 0,261	
KK4	 -0,037	 -0,512	 0,837	 0,366	 -0,193	 0,154	
SS1	 0,278	 -0,045	 0,589	 0,824	 0,199	 0,431	
SS2	 0,343	 -0,016	 0,607	 0,919	 0,164	 0,190	
SS3	 0,021	 0,370	 0,247	 0,727	 0,563	 -0,147	
SS4	 0,292	 0,082	 0,527	 0,922	 0,169	 0,025	

FM	x	DW	 -0,260	 0,576	 -0,036	 0,260	 1,000	 0,210	
FM	x	SS	 0,323	 -0,033	 0,350	 0,202	 0,210	 1,000	

Sumber:	data	diolah	SmartPLS,2024	

Berdasarkan	tabel	di	atas,	dapat	disimpulkan	bahwa	semua	

indikator	memiliki	korelasi	yang	lebih	kuat	dengan	konstruk	yang	

seharusnya	dibandingkan	dengan	konstruk	 lainnya.	 	Dengan	kata	

lain,	tidak	ada	masalah	dengan	validitas	diskriminan.	

Metode	 selanjutnya	 yaitu	 fornell	 larcker	 criterion,	 untuk	

mendapatkan	discriminant	validity	yang	baik	maka	akar	dari	AVE	

pada	konstruk	harus	 lebih	 tinggi	dibandingkan	korelasi	 konstruk	
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dengan	variabel	laten	lainnya.	Hasil	uji	fornell	larcker	criterion	yang	

diperoleh	dalam	hasil	penelitian	ini:	

Tabel	4.	10	Fornell	Lorcker	Criterion	

Indikator	 Distraction	
at	work	

Fear	of	
missing	out	

Kinerja	 Self	satisfaction	

Distraction	
at	work	

0,893	
	 	 	

Fear	of	
missing	out	

0,208	 0,707	
	 	

Kinerja	 0,120	 -0,497	 0,803	
	

Self	
satisfaction	

0,311	 0,058	 0,617	 0,852	

Sumber:	data	diolah	SmartPLS,2024	

Berdasarkan	tabel	di	atas,	dapat	disimpulkan	bahwa	semua	

variabel	memiliki	 nilai	 yang	 lebih	 tinggi	 ketika	 dijelaskan	 secara	

individual	 dibandingkan	 dengan	 variabel	 lain	 dalam	 kolom	 yang	

sama.	Oleh	karena	itu,	dapat	disimpulkan	bahwa	dalam	penelitian	

ini,	 model	 data	 yang	 diuji	 telah	 memenuhi	 syarat	 yang	

menunjukkan	bukti	bahwa	konstruk	pada	model	tersebut	memiliki	

discriminant	 validity	 yang	 merupakan	 langkah	 awal	 sebelum	

melakukan	 pengujian	 hipotesis	 setelah	 melalui	 serangkaian	 uji	

lainnya.	

c. Uji	reliabilitas	dengan	reliabilitas	komposit	

Dalam	 menguji	 reabilitas	 data	 konstruk	 dapat	 diperiksa	

melalui	 nilai	 composite	 reability.	 composite	 reability	 adalah	

komponen	 yang	 digunakan	 untuk	 menguji	 realibilitas	 indikator-

indikator	 pada	 suatu	 variabel.	 Untuk	 dianggap	 memadai	 dalam	
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konteks	 penelitian	 eksploratif,	 nilai	 composite	 realibility	 yang	

berada	dalam	kisaran	antara	0,60	hingga	0,70.	(Hair,	2014)	

Tabel	4.	11	Cronbach	Alpha	dan	Composite	Realibilty	

Indikator	 Cronbach's	Alpha	 Composite	Reliability	
Distraction	at	work	 0,919	 1,091	
Fear	of	missing	out	 0,884	 0,260	

Kinerja	 0,814	 0,826	
Self	satisfaction	 0,876	 0,917	

Sumber:	data	diolah	SmartPLS,2024	

Berdasarkan	data	diatas,	nilai		composite	reliability	variabel	

fear	 of	 missing	 out	 kurang	 reliabel	 namun	 selebihnya	 dapat	

disimpulkan	 bahwa	 semua	 konstruk	 reliabel.	 Untuk	 nilai	

crombach’s	 alpha	 dan	 composite	 realibilty	 diatas	 0,60	 jadi	 dapat	

disimpulkan	 bahwa	 semua	 variabel	 dalam	 model	 penelitian	 ini	

memiliki	 internal	 concistency	 reliability	 (Hair,	 2014).	 Terjadi	

perbandingan	antara	kedua	uji	 reliabilitas	dimana	untuk	variabel	

fear	of	missing	out	tidak	valid	pada	composite	reliability	namun	valid	

di	uji	cronbach’s	alpha.	

Namun	nilai	valid	pada	cronbach’s	alpha	telah	bisa	mewakili	

variabel	 dan	 dinyatakan	 valid.	 Dalam	 beberapa	 sumber,	 seperti	

(Solimun,	 2002).	Nilai	 cronbach’s	 alpha	 yang	 lebih	 besar	 dari	 0,6	

dapat	digunakan	sebagai	indikator	reliabilitas	yang	baik,	walaupun	

nilai	composite	reliability	tidak	valid.	Bahwa	suatu	konstruk	dapat	

dinyatakan	reliabel	jika	memiliki	nilai	cronbach’s	alpha	lebih	besar	
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dari	 0,60,	 walaupun	 nilai	 composite	 reliability	 tidak	 memenuhi	

syarat.	

Berikut	 tabel	 yang	 menunjukkan	 ringkasan	 validitas	 dan	

realibilitas.	

Tabel	4.	12	Ringkasan	Hasil	Measurement	Model	

Variabel	 Indikator	 Loading	
Factor	

Cronbach’s	
Alpha	

AVE	 Discriminant	
Validity	

Self	
satisfaction	

(X1)		

SS1	 0,824	 0,876	 0,726	 Valid		
SS2	 0,919	
SS3	 0,727	
SS4	 0,922	

Distraction	
at	work		
(X2)	

DW1	 0,842	 0,919	 0,797	 Valid		
DW2	 0,891	
DW3	 0,971	
DW4	 0,861	

Kinerja		
(Y)	

KK1	 0,754	 0,814	 0,645	 Valid		
KK2	 0,707	
KK3	 0,902	
KK4	 0,837	

Fear	of	
missing	out	

(Z)	

FM3	 0,889	 0,884	 0,500	 Valid		

FM4	 0,947	

FM	x	SS	
(M1)	

FM	x	SS	 1,000	 1,000	 1,000	 Valid		

FM	x	DW	
(M2)	

FM	x	DW	 1,000	 1,000	 1,000	 Valid		

Sumber:	data	diolah	SmartPLS,2024	
	

2. Pengujian	model	struktural	(Inner	model)	

Inner	 model	 dapat	 dievaluasi	 dengan	 melihat	 stabilitas	 dari	

estimasi	yang	dinilai	menggunakan	uji	 t	 statistic	yang	dilihat	melalui	

prosedur	 bootsrapping	 (Ghozali,	 2013).	 Pengujian	 model	 struktural	
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dilakukan	untuk	melihat	korelasi	antara	konstruk,	nilai	signifikan	dan	

R	Square.	Untuk	konstruk	dependen	Uji	T	dan	signifikan	dari	koefesien	

parameter	 jalur	 struktural,	 dimulai	 dengan	 melihat	 R	 Square	 setiap	

variabel	laten	dependen.	Adapun	hasil	estimasi	R	Square	menggunakan	

SmartPLS	sebagai	berikut:	

Tabel	4.	13	Hasil	R-Square	dan	Adjusted	R-Square	

Indikator		 R	Square	 R	Square	Adjusted	
Kinerja		 0,718	 0,707	

Sumber:	data	diolah	SmartPLS,2024	

koefisien	 korelasi	 nilai	 yang	 digunakan	 dalam	 mengukur	

tingkat	keeratan	keterkaitan	antar	valiabel.	Berikut	kelompoknya:	

• 0,00	–	0,20	berarti	korelasi	memiliki	keeratan	sangat	

lemah.	

• 0,21	–	0,40	berarti	korelasi	memiliki	keeratan	lemah.	

• 0,41	–	0,70	berarti	korelasi	memiliki	keeratan	kuat.	

• 0,71	–	0,90	berarti	korelasi	memiliki	keeratan	sangat	

kuat.	

Berdasarkan	 tabel	 diatas	dapat	dilihat	 bahwa	nilai	R-square	

dari	 kinerja	 senilai	 0,718	 atau	 sebesar	 71,8%.	 Hal	 ini	 menunjukkan	

bahwa	 71,8%	 variabel	 kinerja	 dipengaruhi	 oleh	 self-satisfaction,	

distraction	 at	 work,	 dan	 fear	 of	 missing	 out.	 Sedangkan	 29,2%	

dipengaruhi	 oleh	 variabel	 lain	 diluar	 dari	 penelitian	 ini.	 Variabel	

independent	yang	memiliki	keeratan	sangat	kuat	karena	berada	pada	

interval	antara	0,71	–	0,90.	
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Nilai	R-square	Adjusted	memiliki	nilai	dengan	interval	antara	0	

hingga	1.	Jika	nilai	R-square	Adjusted	semakin	mendekati	1,	maka	akan	

menunjukkan	 bahwa	 variabel	 laten	 independent	 (X)	 menjelaskan	

variasi	dari	variabel	laten	dependen	(Y)	semakin	baik.	Pada	penelitian	

ini,	di	dapat	nilai	R-square	Adjusted	sebesar	0,707	atau	sebesar	70,7%.	

Maka	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 70,7%	 variasi	 yang	 terjadi	 pada	

variabel	Y	dapat	dijelaskan	oleh	variabel	laten	independen,	sedangkan	

sisanya	dapat	dijelaskan	oleh	variabel	lain.	

Gambar	4.	1	Model	Struktur	

	

	
3. Pengujian	hipotesis	

Dasar	pengujian	hipotesis	menggunakan	nilai	pada	output	path	

coefficients.	Nilai	signifikan	pada	tingkat	kesalahan	10%	maka	t-tabel	

yang	 digunakan	 yaitu	 1,645.	 Jadi	 kriteria	 penerimaan/penolakan	
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hipotesis	 ialah	 apabila	 t-statistik	 yang	 digunakan	 >	 1,645	 berarti	 Ha	

diterima	 dan	 Ho	 ditolak.	 Penolakan/penerimaan	 hipotesis	 dengan	

probabilitas	maka	Ha	diterima	apabila	nilai	P	<	0,1	tabel	output	estimasi	

untuk	 pengujian	model	 struktur	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 sebagai	

berikut:	

Tabel	4.	14	Hasil	Uji	Hipotesis	
	

Original	
Sample	
(O)	

T	Statistics	
(|O/STDEV|)	
(>1,645)	

P	Values	
(0,1)	

Significance	
Levels	

(P<10%)	
Self	satisfaction(X1)	

->	Kinerja(Y)	
0,550	 6,109	 0,000	 S	

Distraction	at	
work(X2)	->	
Kinerja(Y)	

0,082	 0,594	 0,552	 NS	

Fear	of	missing	
out(Z)	

->	Kinerja(Y)	

-0,647	 4,226	 0,000	 S	

Self	satisfaction(X1)	
x	Fear	of	missing	

out(Z)	->	Kinerja(Y)	

0,167	 1,944	 0,052	 S	

Distraction	at	
work(X2)	

x	Fear	of	missing	
out(Z)	->	Kinerja(Y)	

0,161	 1,312	 0,190	 NS	

Sumber:	data	diolah	SmartPLS,2024	

Catatan:	

NS	=	Not	Significant	(tidak	signifikan)	

S	=	Significant	(Signifikan:	P	<	0,1)	

Dengan	menggunakan	 teknik	bootstrap	pada	perangkat	 lunak	

SmartPLS,	 dapat	 menganalisis	 hubungan	 yang	 diajukan	 dalam	

hipotesis	 secara	 statistik.	 	 Simulasi	 ini	 digunakan	 untuk	 mengatasi	

masalah	 ketidaknormalan	 data,	 sehingga	 hasil	 yang	 diperoleh	 lebih	
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akurat.		Teks	yang	ditampilkan		merupakan	hasil	analisis	menggunakan	

metode	bootstrapping.	

a. Pengujian	H1	diduga	self-satisfaction	mampu	mempengaruhi	kinerja	

karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar	secara	signifikan	dan	positif	

	 	 Pada	 hipotesis	 pertama	 dengan	 menggunakan	 tingkat	

signifikansi	 10%	 (H1)	 yang	 menyatakan	 bahwa	 diduga	 self-

satisfaction	mampu	mempengaruhi	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	

Karsa	Makassar	 secara	 signifikan	 dan	 positif,	menunjukkan	 nilai	

koefisien	jalur	0,550	dengan	nilai	t-statistik	6,109.	Dimana	nilai	ini	

lebih	besar	dari	1,645.	Begitu	pula	terhadap	nilai	p-values	0,000	<	

α	 (0.1).	 Hal	 ini	 berarti	 bahwa	 self-satisfaction	 berpengaruh	

signifikan	 dan	 positif	 terhadap	 kinerja	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	

Karsa	 Makassar.	 Dengan	 demikian	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	

hipotesis	satu	(H1)	diterima.	

b. Pengujian	 H2	 diduga	 distraction	 at	 work	 mampu	 mempengaruhi	

kinerja	 karyawan	PT.	Kalla	 Inti	Karsa	Makassar	 secara	 signifikan	

dan	negatif	

Pada	 hipotesis	 kedua	 dengan	 menggunakan	 tingkat	

signifikansi	10%	(H2)	yang	menyatakan	bahwa	diduga	distraction	

at	 work	 mampu	 mempengaruhi	 kinerja	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	

Karsa	Makassar	 secara	 signifikan	 dan	 negatif,	menunjukkan	 nilai	

koefisien	jalur	0,082	dengan	nilai	t-statistik	0,594.	Dimana	nilai	ini	

lebih	kecil	dari	1,654.	Begitu	pula	terhadap	nilai	p-values	0,552	>	α	



 

 

90 

 

(0.1).	Hal	ini	berarti	bahwa	distraction	at	work	tidak	berpengaruh	

signifikan	 dan	 negatif	 terhadap	 kinerja	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	

Karsa	 Makassar.	 Dengan	 demikian	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	

hipotesis	dua	(H2)	ditolak.	

c. Pengujian	 H3	 diduga	 fear	 of	 missing	 out	 mampu	 memoderasi	

hubungan	 antar	 variabel	 self-satisfaction	 terhadap	 kinerja	

karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar	secara	signifikan	dan	positif	

Pada	 hipotesis	 ketiga	 dengan	 menggunakan	 tingkat	

signifikansi	 10%	 (H3)	 yang	 menyatakan	 bahwa	 diduga	 fear	 of	

missing	 out	 mampu	 memoderasi	 hubungan	 antar	 variabel	 self-

satisfaction	 terhadap	 kinerja	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	

Makassar	secara	signifikan	dan	positif,	menunjukkan	nilai	koefisien	

jalur	 0,167	 dengan	 nilai	 t-statistik	 1,944.	 Dimana	 nilai	 ini	 lebih	

besar	dari	1,645.	Begitu	pula	terhadap	nilai	p-values	0,052	<	α	(0.1).	

Hal	 ini	 berarti	 bahwa	 self-satisfaction	 yang	 dimoderasi	 fear	 of	

missing	 out	 berpengaruh	 signifikan	 dan	 positif	 terhadap	 kinerja	

karyawan	PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	Makassar.	 Dengan	 demikian	 dapat	

disimpulkan	bahwa	hipotesis	tiga	(H3)	diterima.	
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d. Pengujian	 H4	 diduga	 fear	 of	 missing	 out	 mampu	 memoderasi	

hubungan	 antar	 variabel	 distraction	 at	 work	 terhadap	 kinerja	

karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar	 secara	 signifikan	 dan	

negatif	

Pada	 hipotesis	 keempat	 dengan	 menggunakan	 tingkat	

signifikansi	 10%	 (H4)	 yang	 menyatakan	 bahwa	 diduga	 fear	 of	

missing	 out	 mampu	 memoderasi	 hubungan	 antar	 variabel	

distraction	at	work	terhadap	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	

Makassar	 secara	 signifikan	 dan	 negatif,	 menunjukkan	 nilai	

koefisien	jalur	0,161	dengan	nilai	t-statistik	1,312.	Dimana	nilai	ini	

lebih	kecil	dari	1,645.	Begitu	pula	terhadap	nilai	p-values	0,190	>	α	

(0.1).	Hal	ini	berarti	bahwa	distraction	at	work	yang	dimoderasi	fear	

of	missing	 out	 tidak	 berpengaruh	 signifikan	 dan	 negatif	 terhadap	

kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar.	Dengan	demikian	

dapat	disimpulkan	bahwa	hipotesis	empat	(H4)	ditolak.	

E. Pembahasan	hasil	penelitian	

Berdasarkan	 sejumlah	 pengujian	 dan	 analisis	 data	 yang	 telah	

dilakukan,	kita	akan	segera	membahas	hasil	pengolahan	data	dari	penelitian	

ini.	 Tujuannya	 adalah	 untuk	 memperoleh	 pemahaman	 yang	 lebih	 dalam	

mengenai	 hubungan	 antar	 variabel	 dalam	 penelitian	 ini,	 baik	 itu	 berupa	

hubungan	 langsung	 maupun	 tidak	 langsung	 yang	 dipengaruhi	 oleh	 faktor	

moderasi.	Variabel	yang	kami	teliti	meliputi	self-satisfaction	(X1),	distraction	

at	work	(X2),	kinerja	(Y),	dan	fear	of	missing	out	(Z).	
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1. Pengaruh	 self-satisfaction	 terhadap	 kinerja	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	

Karsa	Makassar	

Berdasarkan	hasil	penelitian	yang	telah	dilakukan,	bahwa	self-

satisfaction	memiliki	dampak	cukup	besar	dalam	peningkatan	kinerja.	

Nilai	koefisien	jalur	kedua	faktor	menunjukan	signifikansi	dan	bernilai	

postif.	 Karyawan	 membutuhkan	 rasa	 kepuasan	 terhadap	 diri	 untuk	

meningkatkan	dan	mengoptimalkan	kinerja.	

Self-satisfaction	 merujuk	 pada	 perasaan	 puas,	 kepuasan,	 atau	

kebahagiaan	yang	dirasakan	oleh	individu	terhadap	dirinya	sendiri.	Hal	

ini	 berhubungan	 erat	 dengan	 perasaan	 prestasi	 pribadi,	 pencapaian	

tujuan,	 atau	memenuhi	 harapan	 diri	 sendiri	 (Deci	 R.	M.,	 2001).	 Dari	

kepuasan	 diri	 akan	memberikan	 dampak	 positif	 terhadap	 psikologis	

serta	 memberikan	 rasa	 kesejahteraan	 dan	 perkembangan	 diri	

seseorang	(Ed	Diener.,	1985).	Karyawan	di	PT.	Kalla	Inti	Karsa	memiliki	

tingkat	kepuasan	diri	yang	tinggi	cenderung	sehingga	cenderung	lebih	

termotivasi	 dan	 berkomitmen	 terhadap	 pekerjaan.	 Perasaan	merasa	

dihargai	 dan	 puas	 dengan	 pencapaian	 diri	 sendiri,	 yang	 dapat	

mendorong	untuk	memberikan	yang	terbaik	dalam	pekerjaan.	

Adanya	 kepuasan	 diri	 yang	 baik	 di	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	

dibuktikan	 dengan	 cara	 mereka	 bekerja	 dengan	 memegang	 prinsip	

“aktif	 bersama”.	 Ditengah	 persaingan	 yang	 semakin	 kuat	 budaya	 ini	

justru	 hadir	 dengan	 menekan	 prisip	 kolaboratif	 agar	 setiap	 orang	

merasa	diterima	dan	dapat	terlibat	dalam	setiap	pekerjaan	yang	akan	
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dilaksanakan.	Kalla	Inti	Karsa	menghadirkan	hubungan	yang	produktif	

dengan	 setiap	 pihak	 yang	 dilandasi	 rasa	 kepercayaan,	 harmoni,	

komunikasi	dan	kepedulian.	

Kepuasan	diri	yang	tinggi	dapat	mengurangi	 tingkat	stres	dan	

kecemasan,	 sehingga	 memungkinkan	 karyawan	 untuk	 fokus	 pada	

tugas-tugas	dengan	lebih	baik.	Hal	ini	dapat	meningkatkan	efisiensi	dan	

kualitas	 kerja.	 Karyawan	 yang	 puas	 dengan	 diri	 sendiri	 cenderung	

memiliki	 sikap	 yang	 lebih	 positif	 terhadap	 pekerjaan	 dan	 tantangan	

yang	 dihadapi.	 Lebih	 mungkin	 untuk	 mencari	 solusi	 daripada	

menyerah	 di	 tengah	 jalan.	 Karyawan	 yang	merasa	 puas	 dengan	 diri	

sendiri	cenderung	lebih	terbuka	terhadap	berkolaborasi	dengan	rekan	

kerja.	 Hubungan	 yang	 baik	 dan	 kolaborasi	 yang	 efektif	 dapat	

memengaruhi	kinerja	tim	secara	keseluruhan.	

Sejalan	dengan	pembahasan	penelitian	yang	dilakukan	oleh	(Ch.	

Platis,	 2015)	Manajemen	 yang	 tepat	 sangat	menekankan	 pentingnya	

dalam	 menciptakan	 iklim	 kerja	 yang	 baik	 di	 suatu	 organisasi.	

Hubungan	 antara	 produktivitas	 dan	 kepuasan	 kerja	 juga	 dianggap	

sangat	 kuat,	 dengan	 manajemen	 yang	 efektif	 mampu	 menciptakan	

lingkungan	 di	 mana	 karyawan	 merasa	 dihargai,	 didukung,	 dan	

termotivasi	 untuk	memberikan	 yang	 terbaik.	 Dengan	 adanya	 sistem	

manajemen	yang	baik,	masalah	dapat	diidentifikasi	dan	diatasi	secara	

efisien,	sehingga	menciptakan	suasana	kerja	yang	positif	dan	produktif.	

Karyawan	 yang	 puas	 dengan	 lingkungan	 kerjanya	 cenderung	 lebih	
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termotivasi	untuk	berkontribusi	secara	maksimal,	yang	pada	gilirannya	

dapat	meningkatkan	produktivitas	dan	kinerja	keseluruhan	organisasi.		

Hal	 tersebut	 berkaitan	 dengan	 teori	 kebutuhan	 diri	 yang	

dikembangkan	 oleh	 (H.Maslow,	 1954).	 Teori	 ini	 menyatakan	 bahwa	

setiap	 individu	 memiliki	 hierarki	 kebutuhan	 yang	 perlu	 dipenuhi	

secara	 bertahap	 agar	 mencapai	 rasa	 puas	 dan	 peningkatan	 kinerja.	

Menurut	Maslow,	kepuasan	diri	dan	peningkatan	kinerja	dapat	tercapai	

ketika	 kebutuhan	 dasar	 seperti	 kebutuhan	 fisik	 dan	 keamanan	 telah	

terpenuhi.	Kemudian,	individu	akan	mulai	fokus	pada	kebutuhan	sosial,	

kebutuhan	 akan	 penghargaan,	 dan	 akhirnya	 kebutuhan	 akan	

aktualisasi	 diri.	 Ketika	 semua	 tingkat	 kebutuhan	 dalam	 hierarki	 ini	

terpenuhi,	 individu	 cenderung	merasa	puas	 dengan	diri	 dan	mampu	

mencapai	potensi	penuh	dalam	kinerja	dan	pencapaian.	Oleh	karena	

itu,	 memahami	 dan	 memenuhi	 kebutuhan-kebutuhan	 ini	 secara	

bertahap	 merupakan	 kunci	 untuk	 menciptakan	 kepuasan	 diri	 yang	

mendalam	dan	kinerja	yang	optimal	dalam	sebuah	pekerjaan	maupun	

kehidupan	pribadi.	

Allah	SWT	berfirman	dalam	Q.S	Ibrahim/14:7;	

ذاِوَ
ْ

اتَ 
8

ذ
َّ

cُّ9رَ نَ
-

ل مْ
8

��iْ َكش
8

لا مْتُرْ
ندo�َْزََ

َّ
9
-

لوَ مْ
8

��iْ ك
8

ذعَ َّناِ مْتُرْفَ
َ

�h�ِا
ل ْ

8
دvٌْدِشَ  

Terjemahan:	

“Dan	(ingatlah)	ketika	Tuhanmu	memaklumkan,	“Sesungguhnya	
jika	 kamu	 bersyukur,	 niscaya	 Aku	 akan	 menambah	 (nikmat)	
kepadamu,	 tetapi	 jika	 kamu	 mengingkari	 (nikmat-Ku),	 maka	
pasti	azab-Ku	sangat	berat.”	
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Ayat	 ini	 menekankan	 pentingnya	 rasa	 syukur	 sebagai	 kunci	

untuk	mendapatkan	lebih	banyak	nikmat	dari	Allah.	Ketika	seseorang	

bersyukur	 dan	 merasa	 puas	 dengan	 apa	 yang	 telah	 diberikan	 oleh	

Allah,	Allah	berjanji	untuk	menambahkan	lebih	banyak	kebaikan.	

Kepuasan	 adalah	 kunci	 dalam	 memotivasi	 diri	 agar	 bisa	

mencapai	 tujuan	 dan	melakukan	 kegiatan	 sosial,	 baik	 di	 lingkungan	

kerja	 atau	 di	 kehidupan	 pribadi.	 Perlu	menyadari	 dan	memperbaiki	

kualitas	diri	agar	 lebih	baik	sehingga	dapat	menjadi	pengaruh	positif	

terhadap	kinerja	dan	lingkungan	sekitar.	

2. Pengaruh	distraction	at	work	terhadap	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	

Karsa	Makassar	

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 distraction	 at	 work	 tidak	

mempengaruhi	 kinerja	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar.	

Dengan	 nilai	 koefisien	 jalur	 yang	 ditemukan	 tidak	 signifikan	 secara	

statistik.	 Hal	 tersebut	 dikarenakan	 hasil	 pengujian	 hipotesis	

menunjukkan	nilai	koefisien	jalur	dan	t-statistik	yang	lebih	kecil	atau	

kurang	dari	nilai	yang	telah	ditetapkan	dari	t-tabel.	

Dari	hasil	penelitian	tersebut	bahwa	gangguan	psikologis	akibat	

adanya	 distraksi	 tidak	 semerta-merta	 dapat	 menurunkan	 kinerja	

secara	 signifikan.	 Pada	 perusahaan	 Kalla	 Inti	 Karsa,	 pengendalian	

distraksi	 pada	 karyawan	 dapat	 dilakukan	 dengan	 manajemen	 dan	

budaya	yang	baik	saat	bekerja.	Karyawan	Kalla	Inti	Karsa	memegang	
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prinsip	budaya	 “lebih	cepat	 lebih	baik”	ketika	sedang	bekerja.	Setiap	

karyawan	memiliki	perbedaan	fokus	yang	hal	tersebut	benar	adanya.	

Untuk	menanggulangi	hal	tersebut	penerapan	prinsip	“lebih	cepat	lebih	

baik”	 memberikan	 efek	 positif	 dalam	 meningkatkan	 kinerja.	 Setiap	

harinya	karyawan	memiliki	target	untuk	diselesaikan	sehingga	mereka	

dapat	 memfokuskan	 diri	 pada	 target	 harian.	 Gangguan	 seperti	

notifikasi	ataupun	masalah	personal	dapat	diselesaikan	dengan	baik.	

Salah	 satu	 contohnya	 ketika	 karyawan	memiliki	 kegiatan	 pribadi	 di	

luar	 dari	 ranah	 pekerjaan.	 Perusahaan	 tetap	 mengizinkan	 untuk	

melaksanakannya	 dengan	 harapan	 setelah	 melaksanakan	 kegiatan	

tersebut	karyawan	dapat	fokus	kembali	pada	pekerjaannya.	

Berdasarkan	 penelitian	 terdahulu	 yang	 dilakukan	 oleh	

(Aryowibowo,	 2017).	 Penelitian	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 variabel	

strategi	 dalam	 hal	 budaya	 berpengaruh	 positif	 terhadap	 kinerja	

perusahaan	PT.	Angkasa	Pura	II	yang	dimediasi	oleh	budaya	organisasi	

sebesar	0,099.	

Hal	 tersebut	 berkaitan	 dengan	 teori	 kognitif	 sosial	 (Bandura,	

1997)	 yang	 memperkuat	 keyakinan	 bahwa	 karyawan	 yang	 belajar	

pada	hasil	observasi	dilingkungan	sekitarnya	dapat	menjadi	alat	serta	

startegi	 yang	 efektif	 dalam	 melaksanakan	 tugas	 sehari-hari	 dan	

beradaptasi.	Dari	hal	tersebut	terciptalah	kebiasaan	yang	memberikan	

dampak	baik	pada	kinerja	dan	berlangsung	secara	sistematis.	
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Allah	 SWT	 berfirman	 dalam	 Al-Qur'an	 pada	 Q.S	 Al-

Mu'minun/23:115;	

أ
8

ف
َ

أ مْتُْ�سِحَ
8

ن
َّ

لخَ امَ
8

9ٰـــنَقْ
-

أوَ اثًبَعَ مْ
8

ن
َّ

9
-

لإِ مْ
8

لا انَيْ
َ

نَوعُجَرْتُ   

Terjemahan:	

“Apakah	 kamu	 mengira	 bahwa	 Kami	 menciptakanmu	 secara	
main-main	 (saja),	 dan	 bahwa	 kamu	 tidak	 akan	 dikembalikan	
kepada	Kami?”	
	
Ayat	 ini	 mengingatkan	 manusia	 bahwa	 sebuah	 penciptaan	

memiliki	tujuan	dan	makna	yang	serius.	Ayat	ini	mengajak	kita	untuk	

tidak	 melupakan	 tujuan	 sebenarnya	 di	 balik	 pekerjaan	 yang	 kita	

lakukan.	

Penting	bagi	seorang	karyawan	tetap	fokus	dalam	bekerja	dan	

bersungguh-sungguh.	Hal	yang	baik	 jika	platform	media	 sosial	dapat	

dimanfaatkan	 sebaik	 mungkin	 untuk	 menunjang	 pekerjaan	 dan	

bersosialisasi	namun	tentunya	Ada	batasan	yang	perlu	diperhatikan.	

3. Pengaruh	 self-satisfaction	 terhadap	 kinerja	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	

Karsa	Makassar	dengan	fear	of	missing	out	sebagai	variabel	moderasi	

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 self-satisfaction	 yang	 dimoderasi	

fear	of	missing	out	mempengaruhi	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	

Makassar.	Dengan	nilai	koefisien	jalur	yang	ditemukan	signifikan	dan	

positif	secara	statistik.	

Dari	hasil	penelitian	ini,	terlihat	bahwa	kepuasan	diri	karyawan	

yang	 diimbangi	 dengan	 rasa	 takut	 ketinggalan	 dapat	 memoderasi	
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pengaruhnya	terhadap	kinerja	di	perusahaan.	Ini	menunjukkan	bahwa	

ketika	karyawan	merasa	puas	dengan	pencapaian	dan	pada	saat	yang	

sama	merasa	motivasi	 untuk	 terus	 berpartisipasi	 dan	 terlibat	 dalam	

lingkungan	sosial	di	tempat	kerja,	hal	ini	dapat	menghasilkan	dampak	

positif.	 Ketika	 fear	 of	 missing	 out	 dilihat	 dari	 perspektif	 yang	 lebih	

konstruktif	dan	bermanfaat,	dapat	memotivasi	karyawan	untuk	tetap	

terhubung	dengan	 informasi	 terbaru,	peluang,	dan	perkembangan	di	

lingkungan	 kerja.	 Ini	 dapat	 menghasilkan	 rasa	 kepuasan	 yang	 lebih	

tinggi	 karena	 karyawan	merasa	 terlibat	 dan	 relevan	 dalam	 aktivitas	

dan	peristiwa	penting	dalam	perusahaan.	Kepuasan	diri	yang	sejalan	

dengan	rasa	takut	ketinggalan	yang	berorientasi	pada	pencapaian	dan	

pertumbuhan	dapat	mendorong	karyawan	untuk	terus	meningkatkan	

kinerja.	Ketika	karyawan	merasa	termotivasi	untuk	terlibat	secara	aktif	

dalam	 kehidupan	 sosial	 dan	 profesional	 perusahaan,	 hal	 ini	 dapat	

menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	 dinamis	 dan	 produktif.	 Hal	 ini	

sejalan	 dengan	 prinsip	 “apresiasi”	 yang	 digunakan	 pada	 budaya	

perusahaan	Kalla	Inti	Karsa.	Ketika	karyawan	diapresiasi	dengan	baik	

tentunya	timbulnya	rasa	motivasi	yang	memberikan	keinginan	untuk	

terus	berkembang	di	Lingkungan	perusahaannya.	

Berdasarkan	 penelitian	 terdahulu	 dan	 pembahasan	 pada	

penelitian	ini,	bahwa	ada	hubungan	antara	self-esteem	dengan	fear	of	

missing	out	pada	remaja	dengan	arah	hubungan	positif.	Arah	hubungan	



 

 

99 

 

positif	artinya	bahwa	semakin	tinggi	self-esteem	maka	semakin	tinggi	

fear	of	missing	out	(Hasna	Farida,	2021)	

Menurut	 teori	 kebutuhan	 diri	 yang	 dikembangkan	 oleh	

(H.Maslow,	 1954),	 individu	memiliki	 hierarki	 kebutuhan	 yang	 harus	

dipenuhi	untuk	mencapai	kepuasan	dan	peningkatan	kinerja.	Rasa	fear	

of	 missing	 out,	 ketika	 dipandang	 secara	 positif,	 dapat	 memotivasi	

karyawan	untuk	terus	tumbuh	dan	mencapai	lebih	banyak	hal.	Hal	ini	

sesuai	dengan	konsep	kebutuhan	akan	prestasi	dalam	Teori	Maslow,	di	

mana	 individu	dipacu	untuk	mencapai	potensi	maksimal	dan	merasa	

puas	 dengan	 pencapaian.	 Rasa	 relevan	 dan	 terlibat	 dalam	 aktivitas	

yang	memungkinkan	untuk	berkembang	dan	meningkatkan	diri.	Aspek	

kepuasan	diri	dan	motivasi	dari	rasa	fear	of	missing	out	yang	positif	juga	

dapat	memenuhi	kebutuhan	akan	rasa	keterlibatan	dan	diterima	dalam	

lingkungan	 kerja.	 Ketika	 karyawan	 merasa	 terlibat	 dalam	 interaksi	

sosial	dan	terlibat	dalam	aktivitas	yang	berdampak,	hal	ini	memberikan	

rasa	 kepemilikan	 dan	 keterlibatan	 yang	 penting	 dalam	 memenuhi	

kebutuhan	 sosial.	 Konsep	 kepuasan	 diri	 dan	 motivasi	 dari	 fear	 of	

missing	 out	 yang	 berorientasi	 pada	 pertumbuhan	 sejalan	 dengan	

kebutuhan	 akan	 mencapai	 potensi	 penuh	 (self-actualization)	 dalam	

teori	Maslow.	
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Allah	SWT	berfirman	dalam	Q.S	Al-Baqarah/2:286:	

لا
َ

 vُ9
8

ل
�

ن 67ُٱ فُ
َ

لاإِ اسًفْ
َّ

ل ۚ اهَعَسْوُ 
8

ك امَ اهَ
8

لعَوَ تَْ�سَ
8

�ٱ امَ اهَيْ
@

انcََّرَ ۗ تَْ�سََ�  

لا
َ

ذخِاؤَتُ 
ْ

ن
َ

ا
x

انَ�سَِّ| نإِ 
x

أ 
8

أ وْ
8

أطَخْ
@

ن
َ

لاوَ انcََّرَ ۚ ا
َ

لعَ لْمِحْتَ 
8

انَيْ
x

� اًْ�إِ 
8

لمَحَ امَ
@

ۥهُتَ  

�عَ
8

لٱ 
7

ق نمِ نَيذِ
َ

لاوَ انcََّرَ ۚ انَلِْ 
َ

لِّمحَتُ 
@

لا امَ انَ
َ

قاطَ 
َ

ة
َ

ل 
8

غٱوَ اَّنعَ فُعْٱوَ  ۖۦهZِِ انَ
ْ

رْفِ  

ل
8

انَمْحَرْٱوَ انَ
x

أ ۚ 
8

لوْمَ تَن
8

ف انَىٰ
َ

نُْ¦نٱ
َ

�عَ ا
8

لٱ 
@

لٱ مِوْقَ
@

¨
َ
نo�َ©فِٰـــ  

Terjemahan:	

“Allah	 tidak	 membebani	 seseorang	 melainkan	 sesuai	 dengan	
kesanggupannya.	 Ia	 mendapat	 pahala	 (dari	 kebajikan)	 yang	
diusahakannya	 dan	 ia	 mendapat	 siksa	 (dari	 kejahatan)	 yang	
dikerjakannya.	 (Mereka	 berdoa):	 "Ya	 Tuhan	 kami,	 janganlah	
Engkau	hukum	kami	jika	kami	lupa	atau	kami	tersalah.	Ya	Tuhan	
kami,	 janganlah	 engkau	 bebankan	 kepada	 kami	 beban	 yang	
berat	 sebagaimana	 engkau	 bebankan	 kepada	 orang-orang	
sebelum	 kami.	 Ya	 Tuhan	 kami,	 janganlah	 engkau	 pikulkan	
kepada	 kami	 apa	 yang	 tak	 sanggup	 kami	 memikulnya.	 Beri	
maaflah	kami;	ampunilah	kami;	dan	rahmatilah	kami.	engkaulah	
Penolong	kami,	maka	tolonglah	kami	terhadap	kaum	yang	kafir.”	
	
Ayat	ini	mengajarkan	bahwa	Allah	tidak	membebani	seseorang	

melampaui	 kemampuannya.	 Selagi	 kita	 mampu	 untuk	

melaksanakannya	maka	kerjakan	dengan	sebaik	mungkin.	

Memenuhi	kebutuhan	tentunya	menjadi	hal	yang	penting	bagi	

setiap	 orang,	 baik	 itu	 kebutuhan	 pencapaian	 dan	 prestasi	 dalam	

konteks	 kinerja.	 Jika	 fear	 of	 missing	 out	 menjadi	 hal	 penting	 untuk	

dilakukan	maka	tidak	apa	selagi	bisa	membatasi	ranah	kepuasan	dan	

hal	apa	yang	perlu	diikuti.	
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4. Pengaruh	distraction	at	work	terhadap	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	

Karsa	Makassar	dengan	fear	of	missing	out	sebagai	variabel	moderasi	

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 distraction	 at	 work	 yang	

dimoderasi	fear	of	missing	out	tidak	mempengaruhi	kinerja	karyawan	

PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar.	 Dengan	 nilai	 koefisien	 jalur	 yang	

ditemukan	 tidak	 signifikan	 dan	 positif	 secara	 statistik.	 Hal	 tersebut	

dikarenakan	 hasil	 pengujian	 hipotesis	 menunjukkan	 nilai	 koefisien	

jalur	dan	t-statistik	yang	 lebih	kecil	atau	kurang	dari	nilai	yang	telah	

ditetapkan	dari	t-tabel.	

Karyawan	 tidak	 merasa	 terganggu	 dengan	 distraksi	 yang	 di	

moderasi	 perasaan	 rasa	 kecemasan	 akan	 ketertinggalan.	 Setelah	

melihat	bahwasanya	perusahaan	Kalla	Inti	Karsa	dapat	memanajemen	

distraksi	 dengan	baik	dengan	menerapkan	prinsip	 “lebih	 cepat	 lebih	

baik”	selain	itu	perusahaan	ini	juga	menerapkan	prinsip	“kerja	ibadah”.	

Apa	 maksud	 dari	 prinsip	 tersebut?	 Bahwasanya	 setiap	 karyawan	

meyakini	bahwa	pekerjaan	yang	ditekuni	dan	dikerjakan	akan	bernilai	

ibadah	 sehingga	 setiap	 usaha	 yang	 dilakukan	 akan	 dioptimalkan	

dengan	 baik.	 Tidak	 peduli	 bahwa	 perasaan	 tertinggal	 dari	 yang	

karyawan	 lain	atau	 terjadi	 rasa	perbedaan	dalam	hal	kinerja.	Tujuan	

karyawan	memiliki	 kejelasan.	Rasa	yakin	 juga	menjadi	 faktor	bahwa	

setiap	 karyawan	 memiliki	 porsinya	 masing-masing	 tanpa	 harus	

khawatir	 dengan	 apa	 yang	 orang	 lain	 dapatkan.	 Pekerjaan	 yang	

dilaksanakan	dengan	sungguh-sungguh	akan	menjadi	pahala	dan	itulah	
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yang	 membuat	 karyawan	 tetap	 fokus	 kedepan	 tanpa	 harus	

memberikan	perhatian	lebih	terhadap	distraksi.	

Berdasarkan	 penelitian	 yang	 dilakukan	 (Awiara,	 2022).	

Menunjukkan	bahwa	budaya	perusahaan	berpengaruh	signifikan	dan	

postif	 terhadap	kinerja	karyawan	pada	Perum	Bulog	Kantor	Wilayah	

NTT.	 Berdasarkan	 hasil	 analisis	 tersebut	 disarankan	 kepada	 pihak	

Perum	Bulog	Kantor	Wilayah	NTT	agar	dapat	mempertahankan	serta	

meningkatkan	 Budaya	 Perusahaan	 yang	 ada	 pada	 perusahaan	 dan	

kinerja	karyawan	

Hal	 ini	berkaitan	dengan	teori	kognitif	 sosial	 (Bandura,	1997)	

terkait	 pengaturan	 diri.	 Program	 mindfulness	 atau	 meditasi	 dapat	

membantu	karyawan	mengembangkan	kesadaran	penuh	pada	saat	ini,	

yang	pada	gilirannya	dapat	meningkatkan	kemampuan	mereka	dalam	

mengelola	 distraksi	 dan	 tetap	 fokus	 pada	 tugas.	 Hal	 tersebut	 terjadi	

pada	Kalla	Inti	Karsa	yang	mengedepankan	kerja	ibadah.	Ibadah	salah	

satu	aspek	meditasi	yang	dapat	meningkatkan	fokus	diri.	

Allah	SWT	berfirman	dalam	Q.S	Al-A’raf/7:199:	

لا
@

�4ْiَلِهِجٰ oنعَ  ضoْرع8ْاوَ   Zِلا
@

فِرْعُ أوَ 
@

رْمُ لا 
@

وَفْعَ ذِخُ   

Terjemahan:	

“Jadilah	pemaaf,	perintahlah	(orang-orang)	pada	yang	makruf,	
dan	berpalinglah	dari	orang-orang	bodoh.”	
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Ayat	 ini	 mengajarkan	 bahwa	 agar	 tidak	 terpengaruh	 oleh	

kebiasaan	buruk	orang	 lain	karena	ketika	 tidak	berpaling,	 kebiasaan	

buruk	tersebut	ikut	dan	berdampak	pada	kehidupan.	

Dalam	pekerjaan	 tentu	diaharapkan	 setiap	karyawan	menjadi	

pionir	 yang	 bisa	 menginspirasi	 dan	 berdampak	 positif.	 Lingkungan	

pekerjaan	sangatlah	berpengaruh	terhadap	kebiasaan	yang	dilakukan.	
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BAB	V	

PENUTUP	

A. Kesimpulan	

Penelitian	 ini	 mengangkat	 judul	 “Pengaruh	 Self-satisfaction	 dan	

Distraction	at	work	Terhadap	Kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	dengan	

Fear	of	missing	out	sebagai	Pemoderasi”.	Jumlah	sampel	yang	dibutuhkan	

dalam	penelitian	ini	adalah	135	khusus	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	di	

Kota	Makassar	dengan	kriteria	minimal	pengalaman	bekerja	setahun	dan	

maksimal	 posisi	 yang	 dapat	mengisi	 kuesioner	middle	manager.	 Setelah	

dilakukan	uji	hipotesis,	maka	dapat	disimpulkan	bahwa:	

1. Self-satisfaction	 berpengaruh	 signifikan	 dan	 positif	 terhadap	

kinerja	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar.	 Bahwasanya	

kepuasan	 diri	 karyawan	 diperusahaan	 tersebut	 saling	 berkaitan	

dengan	optimalnya	kinerja.	

2. Distraction	 at	 work	 tidak	 berpengaruh	 signifikan	 dan	 negatif	

terhadap	kinerja	karyawan	PT.	Kalla	Inti	Karsa	Makassar.	Distraksi	

kurang	 mempengaruhi	 karena	 budaya	 dan	 strategi	 perusahaan	

yang	mumpuni.	

3. Self-satisfaction	 yang	dimoderasi	 fear	 of	missing	 out	 berpengaruh	

signifikan	 dan	 positif	 terhadap	 kinerja	 karyawan	 PT.	 Kalla	 Inti	

Karsa	 Makassar.	 Keepuasan	 dengan	 rasa	 fear	 of	 missing	 out	

memberikan	motivasi	untuk	menjadi	lebih	baik	ketika	bekerja.	
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4. Distraction	 at	 work	 yang	 dimoderasi	 fear	 of	 missing	 out	 tidak	

berpengaruh	signifikan	dan	negatif	terhadap	kinerja	karyawan	PT.	

Kalla	 Inti	 Karsa	 Makassar.	 Kurangnya	 dampak	 gangguan	 yang	

diakibatkan	 prinsip	 perusahaan	 yang	 mengedepankan	

profesionalitas.	

B. Saran	

Penulis	 mengakui	 bahwa	 penelitian	 ini	 belum	 mencapai	

kesempurnaan	 dan	 berharap	 agar	 penelitian	 selanjutnya	 dapat	

meningkatkan	 hasilnya	 dengan	 mengacu	 pada	 studi	 sebelumnya.	

Tujuannya	adalah	untuk	mencapai	tingkat	penelitian	yang	lebih	baik.	Oleh	

karena	itu,	penulis	memberikan	beberapa	saran	berikut:	

1. penggunaan	 teori	 kognitif	 sosial	 dan	 teori	 kebutuhan	 manusia	

dapat	 dikembangkan	 lebih	 lanjut.	 Mengingat	 pada	 penelitian	 ini	

terdapat	keunikan	seperti	self-satisfaction	yang	sejalan	dengan	fear	

of	 missing	 out	 yang	 memberikan	 rasa	 peningkatan	 kinerja	 dan	

distraction	at	work	yang	tidak	signifikan	karena	manajemen	waktu	

karyawan	 yang	 baik	 sehingga	 memberikan	 kesan	 kurangnya	

distraksi	yang	mengakibatkan	kinerja	dapat	optimal.	

2. Berdasarkan	hasil	penelitian	pada	PT.	Kalla	Inti	Karsa	kepuasan	diri	

karyawan	sangat	berdampak	bagi	tingkat	kinerja.	Optimalisasi	pada	

pengelolaan	 sumber	 daya	 manusia	 sangatlah	 dibutuhkan	 agar	

terciptanya	 lingkungan	 kerja	 yang	 selalu	 positif	 dan	 mewadahi	

pengembangan	 potensi	 setiap	 karyawan.	 Melihat	 juga	 budaya	
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menggunakan	media	sosial	yang	tidak	begitu	berdampak	terhadap	

distraksi	 pada	pekerjaan	 agar	 dipertahankan	melalui	manajemen	

waktu	yang	baik	agar	tidak	timbul	rasa	kecemasan.	

3. Kepada	 peneliti	 selanjutnya	 apabila	 akan	 melakukan	 penelitian	

dengan	topik	yang	sama	yakni	self-satisfaction,	distraction	at	work,	

kinerja	dan	fear	of	missing	out.	Pentingnya	untuk	menambah	sampel	

penelitian	 dan	 lebih	 memfokuskan	 kriteria	 sampel	 dengan	 lebih	

spesifik.	Lalu,	disarankan	pula	untuk	menambah	variabel	baru	yang	

tentunya	relate	dengan	topik	penelitian	seperti	budaya	organisasi,	

beban	 kerja,	 work	 life	 balance	 serta	 variabel	 lain	 yang	 dapat	

mempengaruhi	 kinerja	 karyawan.	 Dengan	 mempertimbangkan	

kompleksitas	sumber	daya	manusia	yang	meliputi	beragam	faktor,	
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