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BAB V 

KESIMPULAN 

V.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil korelasi antara variabel terpaan konten dengan sikap 

menunjukkan hasil korelasi yang cukup kuat, tetapi terdapat hubungan negatif pada 

hasil akhir terpaan konten Mixue “Pencatat Ruko Kosong” terhadap sikap. Hasil dari 

hipotesis juga menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat 

pengaruh antara terpaan konten dengan sikap. Pengaruh tersebut mengindikasikan 

apabila terpaan konten Mixue “Pencatat Ruko Kosong” tersebut tinggi maka sikap 

masyarakat Surabaya (Gen Z) akan mengalami penurunan yang signifikan, terlihat dari 

hasil sikap mereka yang didapatkan adalah positif rendah. 

Secara umum, mayoritas responden masuk golongan heavy viewers pada 

terpaan konten Mixue “Pencatat Ruko Kosong” dengan hasil akhir menunjukkan sikap 

positif yang rendah, khususnya pada komponen konatif. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa tren Mixue hingga saat ini belum berakhir dan terus ada, meskipun konten 

dengan julukan tersebut mengalami sedikit penurunan akan tetapi masih ada beberapa 

orang yang ikut terlibat membuat bahkan mempostingnya. Sehingga dapat dilihat 

generasi Z masih terus aktif dalam penggunaan media sosial Tiktok dan tidak ingin 

ketinggalan tren (Bandwagon Effect) dengan mengetahui lalu menyukai hingga 

akhirnya ikut membuat konten “Pencatat Ruko Kosong”. Secara spesifik yaitu 

responden perempuan dengan usia 18-20 tahun yang merupakan fase remaja akhir dan 
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berasal dari Surabaya Timur masuk dalam golongan heavy viewers dengan tingkat 

kategori sikap yang dihasilkan adalah sikap positif. 

V.2 Saran 

 V.2.1 Saran Akademis 

 Penelitian dengan menggunakan objek yang serupa harapannya dapat 

memperluas dampak dari suatu pengaruh terpaan pada subjek penelitian yang 

berbeda. Peneliti juga mengharapkan pada penelitian yang akan datang, kajian 

terkait kultivasi dapat diperdalam dan menggunakan pendekatan serupa yang 

lebih berfokus pada peran sosial ataupun isu mengenai gender. Peneliti juga 

berharap kedepannya akan lebih banyak penelitian yang menggunakan media 

sosial Tiktok sebagai bagian dari segala perkembangan tren di masyarakat. 

 V.2.2 Saran Praktis 

Peneliti mengajukan saran yang ditujukan kepada instansi terkait untuk 

terus melakukan riset dan pengembangan produknya khususnya melalui 

konten-konten yang ada pada media sosial Tiktok. Pemerataan jumlah cabang 

Mixue juga dapat mempengaruhi hasil sikap mereka terhadap cara pandang 

masyarakat. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi 

acuan bagi brand Mixue mengenai perkembangan tren media sosial. 
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