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ABSTRAK 

 

Nama :   Muhammad Hamzah Hasan 

Nim :   80100217006 

Jurusan :   Syariah Hukum Islam 

Judul : Smartphone dan Karakter Anak dalam Rumah Tangga di 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar 

(Tinjauan Psikologi Hukum Islam)  

. 

 Tesis yang berjudul “Smartphone dan Karakter Anak dalam Rumah 

Tangga di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar 

(Tinjauan Psikologi Hukum Islam)” ini secara umum bertujuan untuk 

mengetahui tentang dampak penggunaan smartphone terhadap karakter anak usia 

13-15 tahun di dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bentuk penggunaaan smartphone serta fitur-fitur yang digunakan oleh anak dan 

dampaknya dalam rumah tangga.  

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan survey. Sumber 

data penelitian adalah kuesioner yang dibagikan kepada anak usia 13-15 tahun di 

dua lokasi pengambilan sampel yaitu MTs Negeri Takalar dan SMPN 3 Takalar 

yang berlokasi di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, serta 

bahan hukum sekunder seperti jurnal/artikel dan bahan hukum tersier. Selanjutnya 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penggunaan smartphone 

oleh anak di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yaitu untuk 

berinteraksi di berbagai sosial media, mecari informasi di internet, media hiburan, 

media pendidikan serta menonton film, ceramah, olaharaga dan pornografi semua 

kategori tersebut berada pada kategori tinggi. Selain itu, beberapa fitur 

smartphone digunakan diantaranya Sosial Media (Facebook, Whatsapp, 

Instagram*), YouTube dan Game. Adapun hasil yang diperoleh tentang dampak 

penggunaan smartphone oleh anak di dalam rumah tangga bahwa intensitas 

penggunaan smartphone oleh anak yang tinggi tidak berdampak secara signifikan 

terhadap perilaku mereka dalam rumah tangga. Responden mengakui bahwa 

ketika mereka menggunakan smartphone di rumah, mereka tetap mendahulukan 

panggilan orang tua. Selain itu, responden juga mengakui bahwa ketika 

menggunakan smartphone tidak membuat mereka lalai dalam beribadah, 

khususnya ibadah sholat.    
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Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Smartphone pada hakekatnya 

merupakan media yang memiliki fungsi yang begitu besar apabila digunakan 

sebagaimana mestinya. Di sisi lain, smartphone memiliki beragam fitur yang 

dapat membantu manusia dalam berbagai aktifitas. Namun, smartphone tidak 

lepas dari kekurangan, dengan kemudahan akses yang dimilikinya, smartphone 

banyak digunakan oleh anak untuk mengakses konten-konten negatif, seperti 

pornografi, kekerasan, hoax, ujaran kebencian dan sebagainya.  2) Kontrol orang 

tua terhadap anaknya. Hal ini bertujuan agar orang tua dapat mengawasi 

keseharian atau perilaku anak. Selain itu juga orang tua juga mesti mengetahui 

tentang apa saja kegiatan anak menggunakan smartphone di lingkungan keluarga 

dan lingkungan bermain anak. 3) Pemerintah dituntut lebih efektif dalam 

menangani permasalahan dampak smartphone terhadap anak. Beberapa usaha 

pemerintah diantaranya dengan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang 

menagndung unsur pornografi, radikalisme, hoax, kekerasan dan sebagainya. 

Pemerintah juga telah melakukan bimbingan dan penyuluhan terkait dengan 

bahaya smartphone terhadap kesahatan jasmani dan mental. Hal ini menyangkut 

tentang masa depan anak karena anak merupakan penerus masa depan negara. 4) 

Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi anak, jangan bersikap acuh 

tak acuh terhadap penggunaan smartphone secara berlebihan. Hal ini bisa 

dilakukan dengan bimbingan dan pengarahan anak kepada kegiatan-kegiatan 

positif, olah raga, pengajian, kegiatan-kegiatan amal dan sebaginya agar tidak ada 

penyimpangan dalam pergaulan anak. 5) Bagi anak, pengetahuan akan bahaya 

radiasi bagi kesehatan serta dampak buruk penggunaan smartphone secara 

berlebihan terhadap psikis anak hendaknya memang dipahami dengan serius. Hal 

ini ditujukan demi  kepentingan mereka dan masa depannya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komunikasi mengalami kemajuan luar biasa pada 

era sekarang ini. Perkembangannya dilihat dari kemunculan produk-produk 

teknologi yang memanjakan konsumen. Salah satu teknologi komunikasi yang 

paling berkembang saat ini adalah smartphone. Teknologi komunikasi ini telah 

berkembang dan menjadi alat komunikasi yang paling banyak digunakan oleh 

masyarakat, baik masyarakat di perkotaan, maupun yang di desa, termasuk 

masyarakat di Kabupaten Takalar.  

Smartphone merupakan hasil pengembangan teknologi dibidang 

komunikasi yang memiliki keunggulan multimedia sebagai fitur pendukung. 

Beberapa fitur pendukung seperti radio, musik, kamera, kalkulator, internet, dan 

sebagainya, mampu membuat manusia berkomunikasi, bersosialisasi, dan mencari 

informasi dengan mudah dan cepat. Smartphone merupakan alat komunikasi 

canggih yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyediakan 

berbagai media berita, jejaring sosial dan hiburan. 

 Smartphone memang merupakan alat komunikasi yang sangat hebat. Alat 

komunikasi yang tidak hanya sekedar untuk berkomunikasi saja, melainkan dapat 

digunakan sebagai alat bantu dalam berbagai kegiatan manusia. Segalanya 

menjadi lebih mudah dengan bantuan smartphone. Seorang akan lebih mudah 

berkomunikasi dan berinteraksi di dunia maya dengan bantuan smartphone. Tidak 

hanya itu, saat ini smartphone dapat mempermudah dalam mencari informasi yang 

dibutuhkan tanpa harus keluar rumah atau ke perpustakaan.  

 Perkembangan teknologi di bidang komunikasi sangat berperan dalam 

mengubah perilaku komunikasi anak yang sangat rentan terpengaruh pada saat   

memasuki fase perkembangan sebagai akibat terpaan penggunaan media yang 

salah. Salah satu bentuk penggunaan smartphone yang dominan oleh anak saat ini 
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adalah pemanfaatan media sosial dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, 

penggunaan internet dalam mengakses informasi edukasi, media hiburan dan 

media pendidikan. 

Salah satu fungsi penggunaan smartphone oleh anak yang perlu kita ambil 

adalah pemanfaatan dalam hal mengakses informasi edukatif. Smartphone 

menyediakan layanan internet yang dapat membantu anak belajar dan mencari 

informasi yang diperlukan. Namun, penggunaan smartphone secara berlebihan 

juga memiliki dampak negatif, diantaranya mengganggu kesehatan, mengganggu 

perekonomian keluarga dan mengurangi nilai religius seseorang.
1
   

Pada dasarnya, kemajuan teknologi informasi seharusnya memberikan 

kemudahan bagi manusia untuk memperoleh beragam informasi yang dibutuhkan. 

Namun berhubung mental sebagian para penggunanya belum siap maka 

memunnculkan kekhawatiran. Hal ini disebabkan sebagian besar penggunanya 

adalah para anak. Ketidaksiapan mental para penggunanya yang sebagian para 

anak ditunjukkan dengan dominasi akses-akses sampah seperti konten-konten 

pornografi, media sosial, game dan sebagainya. Padahal dengan kondisi mental 

anak yang masih belum stabil tersebut tentu penggunaan nilai-nilai atau norma-

norma agama dan sosial masih lemah, sehingga kecenderungan lahirnya perilaku 

yang tidak baik. 

Berdasarkan data dari survei yang dilakukan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menyatakan bahwa separuh dari anak 

remaja perempuan di kota-kota besar di Indonesia sudah kehilangan keperawanan 

atau sudah pernah melakukan hubungan seks pra-nikah dan tidak sedikit yang 

hamil di luar nikah. Rentang usia yang melakukan seks pra-nikah di kalangan 

remaja di perkotaan berkisar antara 13-18 tahun.2 Belum lagi munculnya beberapa 

                                                             
1 Juniver V Mokalu, Dampak Teknologi Smartphone terhadap Perilaku Orang Tua di Desa Touure 

Kecamatan Tompaso, vol. V, no. 1, (2016), hal. 8 
2 Faiz Aminuddin, “Remaja Dan Seks Bebas”, Buletin Pribumi Yogyakarta, Vol. II, no. VII, (2014), 

hlm. 11. 
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gangguan kepribadian yang dialami oleh anak yang akibat ketergantungan 

smartphone hingga sudah banyak rumah sakit yang membuka poli khusus untuk 

penderita addiction game online atau smartphone.  

Dampak negatif lain dari penggunaan smartphone secara terus menerus 

adalah menyebabkan anak menjadi kecanduan bermain. Kecanduan merupakan 

suatu proses yang mengantarkan individu pada perilaku komplusif.
3
 Anak yang 

kecanduan smartphone, akan mengalami perubahan pada pola interaksi sosialnya, 

anak menjadi tidak sadar lingkungan dan lupa waktu.
4
 Hal ini disebabkan mereka 

bisa melakukan berbagai aktifitas untuk memenuhi kebutuhannya meskipun 

sendiri seperti bermain game, mendengar musik, menonton video dan sebagainya 

tanpa dibatasi ruang dan waktu.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa smartphone berpengaruh terhadap 

pola interaksi anak dengan orang tuanya di dalam rumah tangga. Semakin sering 

anak beraktifitas dengan smartphonenya, maka semakin kurang interaksi anak 

dengan orang tuanya. Sebaliknya, semakin jarang anak beraktifitas dengan 

smartphone, maka semakin baik interaksi antara anak dengan orang tuanya di 

dalam rumah tangga.
5
       

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang menyangkut individu, 

individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial 

merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak akan 

mungkin ada kehidupan bersama.
6
 Interaksi sosial dapat berguna bagi anak dalam 

                                                             
3 Ken Liska, Drugs and Human Body with Implication for Society, (New Jersey: Prentice Hall, Ipen 

Sadde, 1994). hal. 9  
4 Doni Harfiyanto, Pola Interaksi Sosial Siswa Pengguna Gadget di SMAN 1 Semarang, Journal of 

Education Social Studies 4, no. 1, (2015), hal. 5 
5 Arif Marshal, Fitri Hidayanti, Pengaruh Smartphone Terhadap Pola Interaksi Sosial pada Anak 

Balita di Lingkungan Keluarga Pegawai UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Tinjauan terhadap Thesis, Pengaruh 

Penggunaan Smartphone Terhadap Interaksi Anak kepada Orang Tua (Studi Kasus di Kalangan Murid 
Sekolah Dasar di Kecamatan Klaten Utara Kab. Klaten), oleh: Djananjaya Roesy, Mahardeka Panji, Jurnal 

Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi, Vol 3, No. 1, (2017), hal. 80  
6 Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali, 1992), hal. 67 
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mengembangkan pemikiran sosial yang berkenaan dengan pengetahuan dan 

keyakinan mereka tentang masalah hubungan dan keterampilan sosial.
7
  

Hasil penelitian membuktikan bahwa konflik yang terjadi dalam rumah 

tangga banyak diakibatkan oleh kurangnya interaksi dan komunikasi di antara 

anggota keluarga.
8
 Kurangnya interaksi dalam keluarga merupakan pertanda 

hilangnya hakekat manusia sebagai makhluk sosial karena anggota keluarga harus 

berkomunikasi satu dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya 

menjaga keharmonisan rumah tangga.
9
 

Karakter individu merupakan ciri khas yang dinilai oleh setiap orang. 

Karakter pada dasarnya merupakan sesuatu yang terdapat pada individu yang 

berkaitan dengan jati diri, juga merupakan kualitas dari cara berperilaku dan 

berfikir seseorang.
10

 Karakter anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya 

pendidikan, dan faktor lingkungan seperti sosial dan budaya.
11

  

Anak yang memiliki karakter tidak baik, dipengaruhi oleh lemahnya 

pendidikan dan pengawasan orang tua. Pola asuh orang tua memiliki peran 

penting dalam pembentukan karakter anak. Anak yang mengalami kecanduan 

smartphone, banyak diakibatkan oleh pola asuh yang permisif atau kurang peduli 

terhadap tingkah laku anak.
12

 Akibatnya anak akan mengalami perkembangan 

yang tidak baik. 

Peneliti berasumsi bahwa secara teori, smartphone merupakan media 

komunikasi yang memiliki manfaat luar biasa apabila dipergunakan sebagaimana 

mestinya. Namun, berdasarkan observasi awal penelitian di lapangan, peneliti 

                                                             
7 Mulyani Sumantri, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hal. 48 
8 Leis Yegibalom, Peranan Interaksi Sosial Anggota Keluarga dalam Upaya Mempertahankan 

Harmonisasi Kehidupan Keluarga di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya, vol. II, no. 4 

(2013), hal. 18  
9 Leis Yegibalom, Peranan Interaksi Sosial Anggota Keluarga dalam Upaya Mempertahankan 

Harmonisasi Kehidupan Keluarga di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya, Tinjauan 
buku: Dinamika Kelompok, oleh: Slamet Sentosa, vol. II, no. 4 (2013), hal. 2 

10 Maksudin, Pendidikan Karakter Non-Dikotomik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 3 
11Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2017), hal.128 
12Novi Widyastuti, Dewi Safitri Elshap, Pola Asuh Orang Tua sebai Upaya Menumbuhkan Sikap 

Tanggung Jawab pada Anak dalam Menggunakan Teknologi Komunikasi, Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP 

Siliwangi, v. 2, no. 2, November 2015 
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menemukan fakta bahwa tidak semua anak di Kabupaten Takalar menggunakan 

smartphone untuk tujuan positif. Sebagian besar anak menggunakan smartphone 

hanya untuk hiburan semata seperti bermain game online, menonton video, dan 

berinteraksi di media sosial hingga membuat mereka mengalami kecanduan dan 

lupa waktu.  

Peneliti melihat bahwa smartphone dan anak di era sekarang ini 

merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di era teknologi yang semakin 

berkembang, pola interaksi di dunia maya yang tak terhindarkan, ditambah 

dengan kurangnya pengawasan dari orang tua, akan mengakibatkan berbagai 

dampak bagi karakter anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian dengan judul "Smartphone dan Karakter Anak dalam 

Rumah Tangga di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar  

(Tinjauan Psikologi Hukum Islam)". 

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Secara umum, fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengunaan 

smartphone oleh anak di dalam rumah tangga, apa saja jenis-jenis fitur 

smartphone yang digunakan oleh anak, serta bagaimana dampak penggunaannya 

dalam rumah tangga. Agar permasalahan tidak meluas maka peneliti membatasi 

penelitian ini pada anak usia 13-15 tahun (SMP) pengguna smartphone di 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, dengan tujuan agar 

penelitian ini dapat terfokus dan tercapai dengan baik. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penggunaan smartphone anak usia 13-15 tahun (SMP) di 

Kecamatan Polongbengkeng Selatan Kabupaten Takalar ?  

2. Apa jenis-jenis fitur smartphone yang digunakan anak usia 13-15 tahun (SMP) 

di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar ? 
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3. Bagaimana dampak penggunaannya terhadap anak usia 13-15 tahun (SMP) 

dalam rumah tangga di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten 

Takalar ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian-penelitian terdahulu tentang pengaruhnya dan dampak 

smartphone terhadap anak telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan 

mahasiswa dengan tujuan dan ruang lingkup yang berbeda. Beberapa penelitian 

terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 

diantaranya: 

1. M. Gustian Sobry dalam penelitian yang berjudul “Peran Smartphone 

terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak”. Penelitian ini memaparkan 

tentang manfaat serta dampak negatif penggunaan smartphone terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelitian tersebut menghasilkan 

kesimpulan bahwa perkembangan teknologi smartphone memiliki banyak 

dampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dampak positif dan 

negatif. Namun, dalam menentukan dampak mana yang akan diterima oleh 

anak, tergantung usaha orang tua dalam menjaga, membina, dan mengawasi 

setiap bentuk aktivitas anak dengan smartphonenya.
13

  

2. Puji Asmaul Chusna dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Gedget pada 

Perkembangan Karakter Anak”. Penelitian ini memaparkan tentang 

bagaimana penggunaan gadget dan pengaruhnya terhadap perkembangan anak 

serta dampak positif dan negatif ketergantungan anak terhadap gadget. 

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa semakin sering anak usia 

dini berinteraksi dengan gadget dan dunia maya, maka akan berpengaruh 

terhadap daya pikir anak terhadap sesuatu di luar hal tersebut. Hal ini 

                                                             
13 M. Gustian Sobry, Peran Smartphone dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Anak, Jurnal 

Penelitian Guru Indonesia, vol. 2, no. 2, (Oktober 2017), hal. 28 
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dikarenakan penggunaan gadget secara berlebihan akan mengakibatkan 

beberapa dampak psikologi seperti anak akan lebih emosional, pemberontak, 

karena merasa sedang diganggu saat sedang bermain gadget. Dampak lain 

seperti malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, dan juga akan merasa asing 

dengan lingkungan sekitarnya karena kurangnya interaksi dengan orang tua 

dan lingkungan sosialnya.
14

 

3. Doni Harfiyanto, Cahyo Budi Utomo, dan Tjaturahono Budi dalam penelitian 

yang berjudul “Pola Interaksi Sosial Siswa Pengguna Gadget di SMA N 1 

Semarang”. Penelitian ini di lakukan di SMAN 1 Semarang dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari 

responden yaitu siswa dan guru di SMAN 1 Semarang. Hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa smartphone memiliki dampak negatif terhadap 

pola interaksi siswa. Dampak negatif smartphone diantaranya, membuat siswa 

menjadi malas berinteraksi dengan teman-temannya di kehidupan nyata, 

kurang fokus dengan lingkungan sekitarnya, dan lupa waktu.
15

      

4. Arif Marshal dan Fitri Hidayanti dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Smartphone terhadap Pola Interaksi Sosial pada Anak Balita di Lingkungan 

Keluarga Pegawai UIN Sultan Syarif Kasim Riau”. Penelitian ini dilakukan di 

UIN Syarif Kasim Riau dengan mengambil sumber data dari seluruh pegawai 

UIN Sultan Syaif Kasim Riau yang memiliki anak balita. Berdasarkan 

penelitian tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa smartphone memiliki 

dampak negatif teradap pola interaksi anak balita, dampak negatif smartphone 

bagi anak balita diantaranya, membuat anak cenderung individual dan kurang 

peka dengan lingkungan sekitarnya.
16

    

                                                             
14 Puji Asmaul Chusna, Pengaruh Gadget pada Perkembangan Karakter Anak, vol. 17, no. 2 

(November 2017) 
15 Doni Harfiyanto, Cahyo Budi Utomo, Tjaturahono Budi, Pola Interaksi Sosial Siswa Pengguna 

Gadget di SMAN 1 Semarang, hal. 4 
16 Arif Marshal, Fitri Hidayanti, Pengaruh Smartphone Terhadap Pola Interaksi Sosial pada Anak 

Balita di Lingkungan Keluarga Pegawai UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 3, No. 1, (2017), hal. 83 
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5. Juniver V Mokalu dalam penelitian yang berjudul “Dampak Teknologi 

Smartphone terhadap Perilaku Orang Tua di Desa Touure Kecamatan 

Tompaso”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data 

yaitu orang tua di desa Touure kecamatan Tompaso yang menggunakan 

smartphone. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan 

bahwa smartphone memberikan dampak negatif terhadap perilaku individu di 

desa Touure kecamatan Tompaso. Dampak negatif smartphone yaitu 

kesenjangan sosial antara individu dengan masyarakat dan keluarga, 

mengganggu kesehatan, mengganggu perekonomian keluarga dan mengurangi 

nilai religius yang ada dalam diri orang tua itu sendiri.
17

   

6. Zulin Nurchayati dalam penelitian yang berjudul “Dampak Penggunaan 

Gadget pada Anak di Bawah Umur Terhadap Komunikasi Keluarga dalam 

Pembentukan Karakter”. Penelitian ini dilakukan di MIN Demangan kota 

Madiun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data 

diperoleh dari hasil kuisioner dan diskusi dengan anak kelas VB pengguna 

gadget. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan 

gadget berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Penggunaan gadget 

oleh anak menyebabkan kurang komunikatifnya hubungan anak dengan orang 

tua dalam keluarga.
18

     

Beberapa penelitian tersebut telah memberikan referensi dan pemahaman 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. Persamaan beberapa penelitian di atas 

dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tujuan penelitian sama, yakni 

untuk mengetahui perilaku (akhlak) individu yang menggunakan smartphone serta 

dampak yang ditimbulkan.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi, 

objek dan ruang lingkup penelitian. Penelitian yang akan dilakukan lebih fokus 

                                                             
17 Juniver V Mokalu, Dampak Teknologi Smartphone terhadap Perilaku Orang Tua di Desa 

Touure Kecamatan Tompaso, hal. 7-8  
18 Zulin Nurchayati, Dampak Penggunaan Gadget pada Anak Dibawah Umur Terhadap 

Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Karakter, vol. 17, no. 2 (September 2016), hal. 17-18 
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kepada perilaku anak usia 13-15 tahun (SMP) pengguna smartphone dan 

dampaknya dalam rumah tangga. Hasil dari beberapa penelitian tersebut 

diharapkan dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian tentang 

smartphone dan karakter anak dalam rumah tangga di Kabupaten Takalar. 

 

E. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui penggunaan smartphone oleh anak usia 13-15 tahun (SMP) 

di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.  

2.  Untuk mengetahui jenis-jenis fitur smartphone yang digunakan anak usia 13-

15 tahun (SMP) dalam rumah tangga di Kecamatan Polongbangkeng Selatan 

Kabupaten Takalar. 

3.  Untuk mengetahui dampak penggunaannya terhadap anak usia 13-15 tahun 

dalam rumah tangga di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten 

Takalar. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1.  Memberi pencerahan kepada berbagai kalangan masyarakat tentang 

bagaimana perkembangan teknologi smartphone serta peran dan dampaknya 

terhadap generasi muda dalam hal ini adalah anak. 

2.  Sebagai referensi bagi mahasiswa, peneliti-peneliti selanjutnya, serta seluruh 

civitas akademika dalam mengembangkan kajian dan wahana keilmuan terkait 

fenomena smartphone serta peran dan dampaknya terhadap generasi muda  

utamanya anak sebagai generasi penerus bangsa dan agama. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Smartphone 

Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan 

multimedia dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Ponsel 

cerdas dengan kata lain merupakan komputer kecil yang mempunyai kemampuan 

sebuah telepon.
19

 

Smartphone merupakan telepon yang dilengkapi dengan koneksi internet 

yang menyediakan fungsi Personal Digital Assistant (PDA) seperti kalender, buku 

agenda, kalkulator, catatan, dan berbagai aplikasi canggih untuk membantu 

kegiatan sehari-hari.
20

 

Smartphone adalah telepon yang memiliki kemampuan seperti komputer, 

biasanya memiliki layar yang besar dan sistem operasinya mampu menjalankan 

tujuan aplikasi-aplikasi yang umum.
21

 

Smartphone adalah telepon yang menyatukan kemampuan-kemampuan 

terdepan, ini merupakan bentuk kemampuan dari wireless mobile devace (WMD) 

yang dapat berfungsi sebagai sebuah komputer dengan menawarkan fitur-fitur 

seperti personal digital assistant (PDA), akses internet, email, dan global 

positioning system (GPS).
22

  

Smartphone merupakan perangkat ponsel yang dapat digunakan untuk 

berkomunikasi dasar (sms dan telepon), juga dapat bekerja layaknya sebuah 

komputer mini. Dengan fungsi PDA (personal digital assistant), smartphone 

memiliki fungsi tambahan diantaranya mengirimkan email, mengakses web, 

                                                             
19 http://id.m.wikipedia.org>wiki>smartphone  
20 Laras Prasetio Waty, Endang Fourianalistyawati, Dinamika Kecanduan Telepon Pintar pada 

Remaja dan Trait Mindfulness sebagai Alternatif Solusi, Tinjauan terhadap buku Smartphone, oleh: Thomas 
Gary dan Misty, Seurune, Vol. 1, No. 2, (Juli 2018), hal. 85    

21 Oxford University, oxford Advanced Learner’s Dictionary (Oxford University Press, 2005),  hal. 867. 
22 Dijey Pratiwi Barakati, “Dampak Penggunaan Smartphone Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris”, volume 4,  

nomor 2, (14 april 2014). 
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memutar musik, atau bermain games.
23

 Smartphone merupakan ponsel pintar 

yang memiliki keterampilan layaknya sebuah komputer yang mendukung 

tersediannya jaringan internet dan organizer lain yang memudahkan penggunanya.  

John W Rittinghouse and James F Ransome memberikan defenisi 

smartphone yaitu sebagai perangkat telepon portable yang merupakan versi 

modern dari sebuah komputer yang berukuran kecil dan dapat dibawa kemana-

mana. Smartphone memiliki banyak model dan berbagai sistem operasi standar 

yang mendukung akses internet, email serta fitur lain yang tidak dimiliki oleh 

ponsel biasa.  

Michael Juanto mengemukakan smartphone merupakan sebuah telepon 

genggam yang memiliki fungsi layaknya sebuah komputer yang mendukung 

untuk pencarian data, pengiriman pesan instant, pemutar lagu, dan video game. 

Smartphone sebagai kelas baru dari sebuah perangkat telepon genggam yang 

memiliki banyak fasilitas berfungsi untuk mempermudah penggunanya dalam 

banyak fasilitas yang berfungsi untuk mempermudah penggunanya dalam 

berkomunikasi serta memiliki spesifikasi layaknya sebuah komputer.
24

 

Tobias Himmelsbach mendefinisikan Smartphone dari segi 

fleksibelitasnya sebagai perangkat komunikasi portable yang terintegrasi dalam 

sebuah telepon genggam yang memiliki fungsi all in one. Smartphone juga 

mengalami perkembangan secara terus-menerus.
25

 

Berdasarkan berbagai defenisi yang telah dikemukakan oleh 

beberapa ahli di atas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa 

Smartphone merupakan alat komunikasi yang memiliki fungsi seperti 

sebuah komputer serta memiliki fitur yang dapat dioperasikan dalam 

                                                             
23 Harian Surabaya Post, “Penggunaan Smartphone Pada Anak: Be Smart Parent”, Jurnal repository  ubaya1 

penggunaan smartphone, Vol. 2, no. 1, (24 Februari 2014). 
24 Rina Syafrida, “Regulasi dan Intensitas Pengguna Smartphone terhadap Keterampilan Sosial”, Jurnal 

Pendidikan Usia Dini, VOL. 1,  No. 2, (2 November 2014).  
25 Rina Syafrida, “Regulasi dan Intensitas Pengguna Smartphone terhadap Keterampilan Sosial”, hal.358. 
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menunjang kebutuhan penggunanya dalam hal berkomunikasi, mencari informasi, 

hiburan dan kebutuha lainnya.. 

1. Fungsi Smartphone 

a. Komunikasi,  

Smartphone memiliki fungsi untuk melakukan dan menerima panggilan 

panggilan serta untuk mengirim dan menerima pesan.
26

 Jika zaman dahulu 

manusia berkomunikasi melalui batin, kemudian berkembang melalui tulisan yang 

dikirimkan melalui pos. Sekarang zaman era globalisasi manusia dapat 

berkomunikasi dengan mudah, cepat, praktis dan lebih efisien dengan 

menggunakan Smartphone. Denga berbagai aplikasi dan dukungan jaringan 

internet, saat ini berkomunikasi jauh lebih mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu.  

Smartphone memiliki banyak fitur dan aplikasi yang tepat untuk kita dapat 

berbagi berita, kabar, dan cerita. Sehingga dengan pemanfaatan tersebut dapat 

menambah teman dan menjalin hubungan kerabat yang jauh tanpa harus 

menggunakan waktu yang relatif lama untuk berbagi.
27

 

b. Informasi,  

Keburtuhan manusia di zaman sekarang akan informasi yang terupdate 

dapat diakses dengan cepat dan mudah, dengan smartphone kepentingan informasi 

(Information utility) dapat dilakukan dengan cepat melalui aktivitas internet untuk 

mencari informasi, seperti: informasi produk, informasi travel, cuaca, informasi 

tentang film, musik, buku, berita, informasi sekolah, informasi kesehatan, 

pemerintah, informasi keuangan, informasi pekerjaan, atau informasi tentang 

politik. 

Dengan smartphone, mencari informasi yang berskala nasional maupun 

internasional dapat diakses dengan mudah. Smartphone yang difasilitasi internet, 

                                                             
26 Laras Prasetio Waty, Endang Fourianalistyawati, Dinamika Kecanduan Telepon Pintar pada 

Remaja dan Trait Mindfulness sebagai Alternatif Solusi, Tinjauan terhadap buku Panduan Koneksi Internet 
3G & HSDPA di Handphone dan Komputer, oleh: R. Agusli, Seurune, Vol. 1, No. 2, (Juli 2018), hal. 85 

27 Puji Asmaul Chusna, Pengaruh Media Gadget pada Perkembangan Karakter Anak, Jurnal Media 

Komunikasi Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 2, (November 2017). hal. 319  
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orang bisa mendapat segala informasi baik yang meyangkut soal komputer atau 

teknologi informasi, maupun soal sosial budaya dan politik. Bahkan, sampai 

informasi yang menyangkut masalah keluarga, perawatan anak, hobi, dan lain 

sebagainya.
28

 

c. Pendidikan,  

Smartphone memiliki fungsi dalam bidang pendidikan yakni alat yang 

mampu membantu anak dalam mengerjakan tugas sekolah sehingga dapat 

diselesaikan dalam waktu yang singkat. Terkait dengan media pendidikan yang 

berbasis online, anak biasanya menggunakan Internet untuk mengunjungi situs 

web. Internet, meskipun kaya tampilan grafis, terutama media berbasis teks, 

semakin banyak anak menggunakan Internet khsusnya situs-situs berbasis 

edukasi, semakin banyak dia membaca dan mendapatkan ilmu. Internet sebagai 

kelangsungan hidup bagi anak-anak dan mencatat bahwa Web terus menjadi lebih 

besar dan lebih baik untuk anak-anak, dengan situs yang lebih bermanfaat dan 

menyenangkan bermunculan setiap hari. Dari perspektif perkembangan, 

mengunjungi situs-situs web merangsang proses kognitif yang terlibat dalam 

menafsirkan teks dan gambar. Fungsi Metakognitif seperti perencanaan, strategi 

pencarian, dan evaluasi informasi tersebut dilakukan ketika mengunjungi situs 

web.
29

 

Seiring berkembangnya zaman, sekarang belajar tidak hanya terfokus 

dengan buku. Namun melalui smartphone kita dapat mengakses berbagai ilmu 

pengetahuan yang kita perlukan. Tentang pendidikan, politik, ilmu pengetahuan 

                                                             
28 Deni Darmawan, Inovasi Pendidikan Pendekatan Praktik Teknologi Multimedia dan Pembelajaran Online, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal.84-85. 

29 Johnson, Genevieve Marie, Young children's Internet use at home and school: Patterns and 

profiles. Journal of Early Childhood Research 2010 8: 282. (10 November 2011). 
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umum, agama, tanpa harus repot pergi ke perpustakaan yang mungkin jauh untuk 

dijangkau.
30

 

d. Hiburan,  

Smartphone juga dilengkapi dengan fungsi hiburan seperti bermain game, 

mendengarkan musik, mengakses internet, dan menonton video. Pada dasarnya, 

game dapat merangsang kecerdasan visual anak, di mana kegiatan-kegiatan 

tertentu terutama permainan dapat meningkatkan kemampuan untuk memantau 

seberapa besar rangsangan visual terhadap respon anak
31

 

Beberapa fungsi di atas telah diaplikasikan oleh anak dalam aktifitas 

sehari-hari menggunakan smartphone. Pada dasarnya fungsi tersebut memberikan 

manfaat bagi anak dalam hal menunjang kecerdasan intelektual dan sosial anak. 

Namun tidak sedikit dampak negatif smartphone bagi anak jika tidak diikuti 

dengan bimbingan dan pengawasan dari orang tuanya. Bahaya dampak pornografi 

dan kekerasan, serta berita-berita hoax yang dapat mengakibatkan gangguan 

kepribadian yang berdampak pada perilaku anak dalam lingkungan masyarakat 

dan lingkungan rumah tangga pada khususnya. 

   

2. Karakteristik Smartphone 

Smartphone merupakan teknologi yang khusus dirancang untuk 

memberikan kemudahan dalam setiap aktifitas manusia, baik dalam hal 

komunikasi maupun optimalisasi beragam fitur-fitur lainnya yang dapat 

memberikan manfaat lebih dari sekedar telepon biasa. Kebutuhan manusia 

terhadap sarana komunikasi yang memilki multi-fungsi saat ini telah berkembang 

dengan pesat, termasuk kebutuhan terhadap smartphone. Peningkatan kebutuhan 

smartphone, membuat aplikasi terhadap ponsel cerdas pada umumnya semakin 

ikut berkembang.  

                                                             
30 Puji Asmaul Chusna, Pengaruh Media Gadget pada Perkembangan Karakter Anak, hal. 319 
31 Johnson, Genevieve Marie. 2010. Young children's Internet use at home and school: Patterns 

and profiles. (10 November 2011). 
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Saat ini, system software dan hardware smartphone semakin mengalami 

perkembangan.Selain sebagai media komunikasi, pada dasarnya smartphone saat 

ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat milenial baik di perkotaan 

maupun yang di desa.Oleh karena itu, beberapa spesifikasi smartphone saat ini 

menjadi perhatian utama dikarenakan keunggulan-keunggulan smartphone 

terletak pada fitur-fitur yang dimiliknya. Karakteristik smartphone terletak pada 

spesifikasi sebagai keunggulan-keunggulan smartphone yaitu sebagai berikut: 

a. Jaringan seluler  

Jaringan seluler yang dimiliki smartphone seperti GSM dan CDMA 

membuat pengguna dapat melakukan panggilan telepon dimanapun dan kapanpun, 

baik dalam negeri maupun ke luar negeri.  

b. Sistem Operasi (Operating System)  

Sistem operasi yang dimilki smartphone saat ini telah memiliki keunggulan 

dan fungsi khusus. Hampir semua sistem operasi bisa melakukan fungsi dasar 

misal telepon, e-mail, web dan SMS. 

 

c. Kecepatan Data  

Kecepatan data merupakan bagian dari kebutuhan manusia utama manusia 

saat ini, terutama rutinitas menjelajah di internet atau berkirim data via e-mail dan 

media sosial. Smartphone saat ini telah menawarkan kecepatan data mulai dari 3G 

hingga HSDPA (High Speed Downlink Package Access) atau 3.5G yang 

kecepatannya 7 kali kecepatan 3G. bahkan saat ini telah jaringan smartphone telah 

berkembang dengan kemunculan jaringan 4G dan yang terbaru kemungkinan akan 

rilis adalah jaringan 5G. dapat dipastikan bahwa kecepatan akses yang dimilki 

smartphone generasi terbaru yang akan datang akan menawarkan kecepatan data 

yang lebih baik.  
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d. WiFi dan Hotspot 

Saat ini, pengguna smartphone dapat melakukan koneksi ke internet tanpa 

membebani tagihan data. Fungsi ini tidak disarankan untuk smartphone karena 

sudah banyak jaringan seluler yang menawarkan kecepatan internet broadband 

seperti 3.5G dan EV-DO. 

e. Keypad yang menyerupai komputer 

Smartphone telah dilengkapi dengan keypad yang susunan hurufnya mirip 

dengan susunan huruf di keyboard komputer atau laptop. Fasilitas ini 

mempermudah pengguna untuk mengetik pada smartphone dibanding memakai 

keypad numerik atau angka.   

f. Konektifitas  

Smartphone dapat memindahkan data yang ada ke media atau perangkat 

lainnya dengan mudah seperti pada laptop dan komputer. Konektifitas ini misal 

kabel data atau USB, Shareit ataupun melalui Bluetooth.   

 

g. Memory  

Smartphone memilki memori internal yang dapat menampung Jumlah data 

yang disimpan. Selain itu, untuk menunjang kebutuhan data dengan jumlah yang 

besar maka smartphone juga memiliki slot untuk memori external untuk 

menampung data-data yang tersimpan.  

h. Layar sentuh (TouchScreen) 

Layar sentuh membuat pengguna lebih mudah untuk mengerik pesan tanpa 

harus bersusah payah mengetik dengan tombol. Selain itu, layar yang lebih besar 

membuat lebih mudah dan nyaman dalam mengolah dan mengerjakan setiap 

aplikasi pada smartphone.  

i. Aplikasi  
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 Beragam aplikasi telah hadir pada smartphone saat ini seperti aplikasi 

komunikasi, aplikasi entertainment dan pengelolah dokumen. Aplikasi di 

smartphone ini memilki fungsi untuk mendukung setiap aktifitas manusia.
32

 

B. Karakter 

Doni Koesoema mendefinisikan karakter sebagai sesuatu yang identik 

dengan kepribadian atau akhlak yang merupakan ciri atau sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yan diterima dari lingkungan 

seperti keluarga pada masa kecil, dan bawaan sejak lahir.
33

 Aristoteles 

mendefinisikan karakter sebagai serangkaian tindakan-tindakan yang sehubungan 

dengan diri seseorang dengan orang lain.  

Michael Novak mendefinisikan karakter sebagai campuran yang harmonis 

dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum 

bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah.
34

 

Thomas Lickona mendefinisikan karakter sebagai suatu watak terdalam 

untuk merespon situasi dalam suatu cara yang baik dan bermoral. Karakter yang 

mulia meliputi pengertahuan tentang kebaikan lalu menimbulkan komitmen (niat) 

terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Inilah yang 

kemudian menjadi pilar yang diharapkan menjadi kebiasan dalam pikiran, 

kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan.
35

  

Marzuki memberikan definisi karakter yaitu nilai-nilai perilaku manusia 

yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia baik dalam rangka 

berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, maupun lingkungan sekitarnya yang 

                                                             
32Chuzaimah, Mabruroh, Fereshti Nurdiana Dihan, Smartphone: Antara Kebutuhan dan E-

Lifestyle,hal. 314-315 
33 Doni Koesoema, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta: 

Grasindo, 2007), hal. 80  
34 Thomas Lickona, Education for Character: How Our School can Teach Respect and 

Responsibility, (New York, Toronto, London, Sidney, Auckland: Bantam Books, 1991), hal. 50 
35 Thomas Lickona, Education for Character: How Our School can Teach Respect and 

Responsibility, hal.  51  
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terwujud dalam pikiran,sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.
36

  

Darmiyati Suchdi  mendefinisikan watak atau karakter yaitu seperangkat 

sifat-sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan dan 

kematangan moral atau akhlak seseorang.
37

 

Ulil Amri Syafri mendefinisikan karakter (Akhlak) yaitu sikap yang 

melekat pada seseorang berupa ketaatan pada aturann dan ajaran syariah Islam 

yang tercermin dalam berbagai amal.
38

 Rasulullah dinyatakan memiliki akhlak 

mulia karena perkataan dan perbuatannya bersumber pada al-Qur‟an. Akhlak yang 

baik adalah sifat para Nabi, para Rasul dan orang-orang mukmin pilihan. 

Perbuatan buruk hendaklah tidak di balas dengan keburukan, tetapi dimaafkan dan 

diampuni serta dibalas dengan kebaikan.  

Imam al-Ghazali mendefinisikan karakter/akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa (manusia) yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan 

gampang tanpa memerlukan pemikiran ataupun pertimbangan. Akhlak adalah 

perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan 

baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Tingkah laku itu dilakukan 

secara berulang-ulang tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau 

hanya sewaktu-waktu saja, maka seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul 

dengan sendirinya,didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa 

banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-

ulang.
39

 

Berdasarkan beberapa defenisi karakter menurut para ahli yang telah 

dikemukanan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

                                                             
36 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, hal. 21 
37 Zulin Nurchayati, Dampak Penggunaan Gadget pada Anak Dibawah Umur Terhadap 

Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Karakter, tinjauan terhadap buku: “Pembelajaran Nilai Karakter 

Kontruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran”, oleh: Sutaijo Adisusilo J.R, Jurnal 
Ilmu Sosial, Vol. 17, No. 2 (September 2016), hal. 12  

38 Irman Sumantri, Pendidikan Karakter Abad 20 Perpektif Islam, Vol. 1, No. 2 (2019), hal. 290 
39 Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Ihya „Ulumuddin ( Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hal.56 
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karakter adalah ciri khas yang melekat pada diri individu yang berkaitan dengan 

perilaku maupun pola pikir dalam setiap aktifitas manusia. Karakter terbentuk 

akibat adanya pengaruh dari luar yang disebut dengan lingkungan, walaupun 

begitu pada fitrahnya manusia dibekali oleh Allah swt. potensi-potensi yang 

apabila mendapatkan rangsangan dari lingkungan yang baik, tentu akan 

membentuk karakter manusia yang baik pula. Karakter anak banyak tercermin 

dalam tingkah lakunya dalam setiap aktifitas sehari-hari, beberapa faktor-faktor 

yang mempengaruhi karakter anak antara lain: 

1. Faktor Internal 

Karakter atau kepribadian dalam psikologi islami adalah integrasi sistem 

qalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Aspek nafsani 

manusia memiliki tiga daya, yaitu: 1) qalbu (fitrah ilahiyah) sebagai aspek 

suprakesadaran manusia yang memiliki daya emosi (rasa). 2) akal (fitrah 

insaniah) sebagai aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognisi (cipta). 

3) nafsu (fitrah hayawaniyah) sebagai aspek pra atau bawah kesadaran manusia 

yang memiliki daya konasi (karsa). Ketiga komponen nafsani ini berintegrasi 

untuk mewujudkan suatu tingkah laku (karakter). Qalbu memiliki kecenderungan 

natur ruh, nafs (daya syahwat dan ghadhab) memiliki kecenderungan natur jasad, 

sedangkan akal memiliki kecenderungan antara ruh dan jasad. Dari sudut 

tingkatannya, karakter individu itu merupakan integrasi dari aspek-aspek supra-

kesadaran (fitrah ketuhanan), kesadaran (fitrah kemanusiaan), dan pra atau bawah 

sadar (fitrah kebinatangan). Sedang dari sudut fungsinya, karakter individu 

merupakan integrasi dari daya-daya emosi, kognisi dan konasi, yang terwujud 

dalam tingkah laku luar (berjalan, berbicara, dan sebagainya) maupun tingkah 

laku dalam (pikiran, perasaan, dan sebagainya).
40

 Faktor-faktor internal tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

                                                             
40 Hartati, N., dkk. Islam dan Psikologi. Jakarta: PT.Raja Gravindo Persada. 2004. hlm. 163-164.  
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a. Qalbu   

Qalb berasal dari kata qalaba ( ) atau qalbu yang berarti berubah, 

berpindah, atau berbalik. Sedangkan kata qalb itu sendiri berarti hati atau 

jantung.
41

 Hubungan qalb dengan jantung adalah bahwa secara fisik jantung selalu 

berdetak dan naik-turun, bolakbalik memompa darah. Sedangkan secara psikis 

kalbu berarti bolak-balik antara iya dan tidak, kuat dan lemah, yakin dan ragu, 

tenang dan gundah, atau sejenisnya.
42

 Dari keterangan makna serta kaitannya 

dengan fisik dan psikis qalb di atas, menunjukkan bahwa qalb/hati memang 

mempunyai sifat dominan yang menjadi karakteristiknya, yaitu selalu berubah-

ubah yang selanjutnya memberi pengaruh pada kejiwaan manusia yang juga 

berubahubah. 

Istilah qalb menurut al-Ghazali mengandung dua pengertian, materi dan 

spiritual. Pengertian materi adalah organ tubuh jantung yg berbentuk kerucut yg 

terletak di sebelah kiri rongga dada. Dalam pengertian ini, hewan pun juga 

dikatakan mempunyai qalb. Adapun pengertian spiritual yaitu lutf rabbaniyyun 

ruhaniyyun atau hakikat manusia yang halus yang mengenali, mengetahui, yang 

diajak bicara, yang dituntut, diberi pahala, dan disiksa.
43

 Dalam pengertian yang 

terakhir ini, al-Ghazali menyamakannya dengan definisi nafs dan akal. Ini artinya, 

hanya manusia yang memilikinya, hewan tidak. 

Qalbu merupakan lubuk hati yang paling dalam yang Allah swt. 

karuniakan kepada manusia sebagai potensi mengindra secara non-fisik.
44

 

Interaksi antara manusia dengan lingkungannya sangat ditentukan oleh qalbu. 

Qalbu memiliki posisi dominan dalam mengendalikan suatu tingkah laku. Prinsip 

kerjanya cenderung pada fitrah asal manusia, yaitu rindu akan kehadiran Tuhan 

dan kesucian jiwa. Aktualitas qalbu sangat ditentukan oleh sistem kendalinya. 

                                                             
41 Al-Raghib al-Asfahani, Mu’jam Mufradat Alfaz al-Qur’an al-Karim, (Beirut: Dar> al-Maktabah al-

„Ilmiyyah, 1998), 426. 
42 Yadi Purwanto, Psikologi Kepribadian..., 151. 
43 Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, Juz III, 6. 
44 Muhammad Syukri Albani Nasution, Rizky Muhammad Haris, Filsafat Ilmu, ed. 1, cet. 1, 

(Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 77  
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Sistem kendali yang dimaksud adalah dhamir yang dibimbing oleh fitrah al-

munazzalah (Al-Qur‟an dan Sunnah). Apabila sistem kendali ini berfungsi 

sebagaimana mestinya, maka kepribadian manusia sesuai dengan amanat yang 

telah diberikan oleh Allah di alam perjanjian. Namun, apabila sistem kendali 

berfungsi maka kepribadian manusia akan dikendalika oleh komponen lain yang 

lebih rendah kedudukannya.
45

 Allah swt. Berfirman dalam al-Qur‟an surat al-Hajj 

ayat 46: 

                                       

                    

Terjemahan: 

“Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai 

hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang 

dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata 

itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.”
46

 

Qalbu adalah tempat bersemayamnya niat, yakni yang menentukan 

perbuatan seseroang. Niat selanjunya diproses oleh akal dan direalisasikan oleh 

jasad dalam bentuk perbuatan.
47

 Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw: 

ا فسد ت فسد الجسد كله الاوان فى الجسد  مضغة اذا صلحث صلح الجسد كله واذ

الا وهى القلة 
48

 

Artinya: 

“Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, jika ia baik maka 

baik pula seluruh jasad, jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. 

Ketahuilah bahwa ia adalah hati”
 
 

Berdasarkan hadist Nabi saw. tersebut, imam al-Ghazali menyatakan 

bahwa daya qalbu merupakan unsur yang paling mendominasi terciptanya 

karakter individu. Dengan Qalbu manusia mampu mencapai pengetahuan ma‟rifat 

melalui daya cita rasa (zaqw) dan rasa terbukanya tabir misteri yang menghalangi 

                                                             
45 Muhimmatul Hasanah, Dinamika Kepribadian Menurut Psikologi Islam, Jurnal Ummul Qura, 

vol. VI, no. 2, (September 2015), hal. 116  
46 Al-Qur‟an dan Terjemahan, hal. 470 
47 Mohammad Faizin, Peran Manajemen Qalbu bagi Pendidik, tinjauan buku: Memperbaiki Diri 

Lewat Manajemen Qalbu, oleh: Abdullah Gymnastiar, vol. 01, no. 01, (Mei 2013), hal. 126-139 
48 Shahih Buckhori, Kitab al-Iman, Fadhl Man Istabra‟ li Dinih, No. Hadist 52 
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penglihatan batin manusia.
49

 Dengan kekuatan dan kesucian daya qalbu, maka 

manusia mampu memperoleh pengetahuan wahyu dan ilham dari Tuhan. Wahyu 

diberikan pada para nabi, sedang ilham diberikan pada manusia suci biasa. 

Kebenaran pengetahuan ini bersifat suprarasional, sehingga bisa jadi ia tidak 

mampu diterima oleh akal. Pengetuahuan yang dapat ditangkap oleh akal 

seharusnya dapat pula ditangkap oleh qalbu, sebab qalbu sebagian dayanya ada 

yang digunakan untuk berakal. Namun sebaliknya, pengetahuan yang diterima 

oleh qalbu belum tentu dapat diterima oleh akal.
50

 

Sehubungan dengan hadist Nabi saw. di atas, Allah swt. berfirman dalam 

al-Qur‟an surah Asy-Syam ayat 8:: 

                 

Terjemahan: 

 “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya”.
51

 

Prof. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut, bisikan 

hati (Qalbu) terdiri dari bisikan malaikat (Lammah Malikiyah) yang merupakan 

ilham dari Tuhan guna menerangi jalan manusia, dan bisikan syaitan (Lammah 

Syaithaniyyah) yang selalu memperdaya diri untuk memenuhi syahwat, ambisi, 

seks, dan sebagainya.
52

 Niat adalah kehendak atau keinginan hati yang mejadi 

awal terjadinya perilaku (karakter) individu, dimulai dengan kehendak (niat) yang 

kemudian diwujudkan dalam bentuk pembiasaan sikap dan perilaku.
53

 

Imam al-Ghazali di sini tidak mendefinisikan qalb atau hati dalam arti fisik 

(definisi materi), tetapi entitas yang halus yang menjadi hakikat manusia (definisi 

spiritual). Ia tidak terlalu membahas qalb dari definisi materi karena ia berkaitan 

penuh dengan masalah kedokteran dan tidak terlalu terkait dengan ajaran agama. 

                                                             
49 Netty Hartati, Islam dan Psikologi. hal.170  

50 Muhimmatul Hasanah, Dinamika Kepribadian Menurut Psikologi Islam, hal. 116 
51 Al-Qur‟an dan Terjemahan, hal. 896 
52 Moh. Faizin, Peran Manajemen Qalbu bagi Pendidik, tinjauan buku: Lentera Hati, oleh: M. 

Quraish Shihab, Jurnal Pendidikan Agama Islam, vol. 01, no. 01, (Mei 2013), hal. 123-139  
53 Ahmad Amin, Etika (Imu Akhlak), (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 62 

    

 22 



Lain daripada itu, jantung dan hati atau organ tubuh lainnya hanyalah sekadar alat 

bagi entitas ini untuk merealisasikan keputusannya.
54

 Tatkala jantung mati dan 

berhenti berfungsi, maka ikut matilah seluruh organ tubuh secara keseluruhan, 

sedangkan jiwa manusia tidak ikut binasa dengan hancurnya badan. Jadi dalam hal 

ini, yang dimaksud qalb menurut al-Ghazali adalah substansi non-materi yang 

gaib dan tidak kelihatan. 

Meskipun qalb bukanlah jantung atau hati dalam arti fisik, namun qalb 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kedua organ itu bahkan dengan 

seluruh anggota badan.
55

 Itulah sebabnya kita sering mendengar ungkapan bahwa 

hati di dalam dada, dan hati adalah tempat iman sebagaimana hadis Nabi SAW 

yang mengatakan bahwa iman letaknya di hati, sambil menunjuk dada beliau. 

Penggunaan kiasan semacam inilah yang menurut al-Ghazali kadang-kadang 

dengan jalan tidak langsung ( ), dan yang pasti karena adanya hubungan 

khusus antara yang halus dengan anggota tubuh.
56

  

Makna qalb dari sisi spiritualitas berkaitan erat dengan roh manusia yang 

membawa amanah dari Allah, yang dihiasi dengan ilmu pengetahuan-Nya, 

pengetahuan yang didasari dengan fitrah dasarnya, dan roh yang selalu 

mengumandangkan keesaan Allah. Dengan kelembutan hati, seseorang bisa 

mengetahui dan memahami dirinya. Qalb adalah asal-muasal dari eksistensi 

manusia dan merupakan makhluk ciptaan terakhir yang tetap ada pada hari 

kebangkitan. 

Hakikat qalb bukanlah berasal dari alam fisik, namun dari alam metafisik, 

karena keberadaanya di alam fisik ini masih diangap sebuah misteri. Inilah hakikat 

qalb menurut al-Ghazali, yakni hakikat metafisik yang tidak bisa diungkap kecuali 

bila seseorang mampu menghalau penghalang yang ada antara dirinya di alam 

                                                             
54 Ibid., 8. 
55 Salah satu bukti konkret dalam hubungan qalb dengan jantung misalnya, ketika jiwa sedang cemas atau 

khawatir maka akan bertambah cepat pula detak jantung. 
56 Al-Ghazali, Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n, Juz III, 7. 
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fisik dengan alam metafisik melalui perenungan dan mujahadah dari dalam 

dirinya. 

Berdasarkan pandangan imam al-Ghazali tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

qalb merupakan entitas yang halus yang menjadi hakikat manusia menurut 

pengertian spiritualnya. Qalb yang berbentuk materi berkaitan penuh dengan 

masalah kedokteran dan tidak terlalu terkait dengan ajaran agama, sedanglan qalb 

dalam pengertian spiritula lebih kepada potensi yang telah Allah swt karuniakan 

kepada manusia agar dapar mengindera secara non-fisik dan merupakan salah satu 

penentu terjadinya tingkah laku (karakter). 

b. Nafsu 

Nafsu merupakan kehendak atau hasrat yang menjadi pusat potensi 

manusia sebagai pangkal dari segala sifat tercela yang harus ditundukkan, 

sebagaimana dipahami dari hadist bahwa musuh yang paling berat adalah nafsu.
57

 

Nafsu prinsip kerjanya hanya mengejar kenikmatan duniawi dan ingin 

menggambarkan nafsu-nafsu impulsifnya. Apabila sitem kendali qalbu dan akal 

melemah, maka nafsu mampu mengaktualkan sifat bawaannya, tetapi apabila 

sistem kendali qalbu dan akal tetap berfungsi, maka daya nafsu melemah. Nafsu 

sendiri memiliki daya tarik yang sangat kuat dibanding dengan kedua sistem fitrah 

nafsani yang lainnya. Kekuatan tersebut disebabkan oleh bantuan dan bisikan 

setan serta tipuan-tipuan impulsif lainnya. Sifat nafsu adalah mengarah pada 

amarah yang buruk. Namun apabila ia diberi rahmat oleh Allah, ia menjadi daya 

yang positif, yaitu kemauan (iradah) dan kemampuan (qudrah) yang tinggi 

derajatnya.
58

 

Kata „nafsu‟ berasal dari bahasa Arab al-nafs yang berarti „jiwa, semangat, 

hasrat, kehendak, selera, diri,‟ dan masih banyak lagi, disesuaikan dengan konteks 

kalimatnya (shiyâh ul kalâm). Kata al-nafs bisa disepadankan dengan kata 

                                                             
57 Bambang Irawan, Menmukan Jiwa yang Hilang, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010), hal. 10 
58 Muhimmatul Hasanah, Dinamika Kepribadian Menurut Psikologi Islam, hal. 116 
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himmah/ iradah (hasrat/ kehendak).
59

 Kemudian yang dimaksud „nafsu‟ di sini 

adalah hasrat atau dorongan manusia untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang 

dilakukan berdasarkan nafsu bisa berbentuk kebaikan atau keburukan, sehingga 

nafsu itu ada yang disebut nafsu yang baik (mahmûdah) dan nafsu yang jahat 

(madlmûmah).  

Imam al-Ghazali mendefinisikan nafsu sebagai pasukan hati yang sifatnya 

sangat halus, sehingga ia menyebutnya dengan sayhwat (kemauan). Menurut al-

Ghazali, pasukan hati itu ada dua: Pertama, nafsu (syahwat/ kemauan) seperti 

yang tersebut di atas; Kedua, pasukan yang tampak, seperti tangan, kaki, mata, 

dan seluruh organ tubuh, semuanya mengabdi dan tunduk terhadap perintah hati, 

inilah yang disebut dengan „pengetahuan‟. Kedua pasukan hati (kemauan dan 

pengetahuan) itulah yang membedakan antara manusia dengan  binatang dan 

antara orang dewasa dengan anak-anak.
60

 

Imam al-Ghazali membagi jiwa/nafsu menjadi tiga tingkatan, menurut al-

Ghazali nafsu manusia itu bisa dirinci menjadi tiga jenis, yaitu: nafs al-

lawwâmah, nafs al-ammârah, dan nafs almuthmainnah. Nafsu yang pertama 

berkumpul di dalamnya kekuatan marah, syahwat, dan lain-lain yang bersifat 

kebinatangan. Jenis nafsu ini biasa disebut oleh para sufi dengan sifat-sifat 

madzmûmah (jelek/hawa nafsu), atau oleh alGhazali dinamakan nafs al-

lawwâmah (jiwa yang menyesal/ nafsu yang membuat jiwa menyesal). 

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur‟an surat al-Qiyamah ayat 2: 

               

Terjemahan: 

“Dan aku bersumpah dengan jiwa yang sangat menyesali (dirinya 

sendiri)”.
61

 

                                                             
59 Atabik Ali & Zuhdi Muhdlor, Kamus Krapyak ‘al-Ashry’ Arab-Indonesia, (Yokyakarta: Yayasan Ali 

Maksum Pesantren Krapyak, 1996), hal. 1932-1933 
60 Al-Ghazali, Manajemen Hati: Menuju Pintu Sa’adah Menuju Makrifatullah, terjemahan: Mustofa Bisri dari 

Judul Kimya’ al-Sa’adah; Ma’rifatullah, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. Ke 2, 2002),  hal. 92 

                61 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal.  998. 
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1. Nafs al-lawwâmah, merupakan nafsu yang dimiliki oleh orang yang ibadahnya 

amat sedikit, sehingga nanti di akhirat menimbulkan perasaan selalu kurang 

(menyesal). Hal ini terjadi karena manusia terlena dengan kemewahan 

duniawi yang sesungguhnya menipu, dan melupakan kepentingan akhirat yang 

abadi. Dalam konteks ini yang termasuk nafs al-lawwâmah adalah 

kenikmatan-kenikmatan duniawiah, seperti: harta benda, jabatan, wanita, 

popularitas, kendaraan, dan lain sejenisnya.  

2. Nafs al-ammarah. Nafsu ini adalah nafsu yang mendorong manusia untuk 

selalu berbuat jahat. Dengan kata lain, manusia dibuat terbelenggu dan 

diarahkan pada kejahatan. Seperti yang termaktub dalam al-Qur‟an surah 

Yusuf ayat 53: 

                                          

Terjemahan: 

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya 

nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi 

rahmat oleh Tuhanku….”
62

 

Berdasarkan ayat tersebut, nafs al-ammârah selalu mengarahkan 

manusia untuk berbuat jahat, seperti: dengki (hasad), sombong (takabbur), 

dendam (haqud), mengumpat, merasa baik (ujub), mencari kesalahan orang 

(tajassus), dusta (kadzîb), riya‟, dan lain sejenisnya.
63

 

3. Nafs al-muthmainnah yang bersifat halus dan berkumpul di dalamnya sifat-

sifat yang baik (mahmûdah). inilah yang menurut al-Ghazali hakikat manusia, 

yang mengetahui Allah dan seluruh yang diketahui. Nafsu ini akan 

menghasilkan jiwa yang tenang yang berisi tentang kebaikan dan 

kemanfaatan. Allah berfirman dalam al-Qur‟an surah al-Fajr ayat 27-28: 

                        

Terjemahan: 

                                                             
                62 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 357. 

                63 al-Ghazali, Ihya’ Ulumiddin, terjemahan: Moh. Zuhri, (Semarang: Asy Syifa‟, 1990), hal. 138-144. 
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 “Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas 

dan diridlai-Nya.”
64

 

Berdasarkan ayat tersebut, nafs al-muthmainnah adalah jiwa yang 

tenang dan selalu mengarahkan manusia untuk berbuat kebajikan dan 

kebenaran, yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat, serta 

membawa nilai guna bagi diri pribadi dan orang lain. Nafsu ini diindikasikan 

sebagai manusia yang pengasih, penyayang, pemaaf, dan sifat-sifat yang 

disukai Tuhan; sabar, jujur, takwa, zuhud, ikhkas, beragama, dan sejenisnya.
65

 

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan imam al-Ghazali tersebut, maka 

pada dasarnya nafsu merupakan potensi besar yang ada dalam diri setiap manusia, 

nafsu dapat mengarahkan manusia kepada jalan kebenaran dan dapat pula 

menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Maka dari itu, peran akal dan 

qalbulah yang dapat menekan nafsu hawa dan syahwat ini agar manusia 

senagtiasa dalam ketakwaan kepada Allah swt.   

c. Akal 

Akal merupakan potensi dalam diri manusia yang merupakan karunia 

Allah swt. Akal adalah daya untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang membuat 

seseorang dapat membedakan antara dirinya dan benda lain, dan antara benda satu 

dengan benda-benda yang lain.
66

 

Kata “akal” berasal dari bahasa Arab, yaitu al-„aql, ( ) yang berarti 

mengikat atau menawan.
67

 Menurut Ibnu Zakariya, semua kata yang memiliki 

akar kata „ain, qaf, lam menunjuk kepada arti kemampuan mengendalikan 

sesuatu, baik berupa perkataan, pikiran, maupun perbuatan.
68

 Jadi akal bisa 

diartikan sebagai suatu potensi khas yang diberikan Pencipta kepada jin dan 

manusia yang dengannya manusia bisa berpikir, mengetahui dan menghasilkan 

                                                             
           64 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal.1059 

          65 Sudarsono, Filsafat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 71 
66 Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa, Perbandingan, (Jakarta: UI 

Press, 1986) hal. 496 

   67 Ibnu Manzur, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar  S { adr, T.Th.), 233. 2/458-459. 
68 Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu’jam al-Maqayis fi al-Lughah, (Beirut: Dar al-Fikr, 

1994), 672. 
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pengetahuan, mengikat informasi dengan realita, serta menahan (hawa nafsu). 

Karena itulah orang yang menggunakan akalnya disebut al-‟aqil, yaitu orang yang 

dapat mengikat dan menawan hawa nafsunya.
69

 

Akal berfungsi mengejar hal-hal yang realistik dan rasionalistik. Oleh 

sebab itu, maka tugas utama akal adalah mengikat dan menahan hawa nafsu. 

Apabila tugas utama ini terlaksana maka akal mampu untuk mengaktualisasikan 

sifat bawaan tertingginya, namun jika tidak maka akal dimanfaatkan oleh nafsu.
70

  

Akal merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa, membedakan 

menguraikan, memilah, dan mengelompokkan objek. Hasil pengamatan indera 

kemudian dianalisa dan menghasilkan pemikiran.
71

 Allah swt. berfirman dalam al-

Qur‟an surat al-Qaaf ayat 37: 

                            

Terjemahan: 

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan 

bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan 

pendengarannya, sedang Dia menyaksikannya”.
72

 

Akal secara fitrah mendorong manusia memahami simbol-simbol, hal-hal 

yang abstrak, menganalisa suatu objek, membandingkan maupun membuat 

kesimpulan, dan akhirnya memilih dan memisahkan yang benar dan yang salah.
73

 

Akal dapat mendorong manusia berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan 

kebudayaan serta peradaban. Manusia dengan akalnya mampu menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, mengubah dan merekayasa lingkungannya, menuju 

kehidupan yang lebih baik, aman, dan nyaman.
74

  

Menurut imam al-Ghazali, akal merupakan salah satu substansi imaterial 

yang menunjuk esensi manusia. Akal adalah sesuatu yang halus yang merupakan 

                                                             
69 Ibnu Manzur, Lisan al-‘Arab, 2/485. Pengertian Ibnu Manzur ini secara umum hampir sama dengan 

al-Ghazali, terutama potensi akal sebagai pengikat/penahan hawa nafsu. al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, 1/84. 
70 Hartati, N, Islam dan Psikologi. 2004. hlm. 164.  

71 Tuti Aliyah, Akal Menurut al-Ghazali, tinjauan buku: Bagaimana Berfikir Islam, oleh: Abu Azmi 

Azizah, Skripsi (Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hal. 24 
72 Al-Qur‟an dan Terjemahan, hal. 750  
73 Muin Salim, Konsepsi Politik dalam al-Qur‟an, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hal. 25  
74 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), hal. 123 
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hakikat manusia, sama dengan al-qalb,
75

 al-nafs, dan al-ruh, yang berbeda hanya 

namanya saja,
76

 bahkan akal adalah identitas jiwa yang terlibat dengan inteligensia 

yang dalam hal ini ia bisa juga disebut dengan „intelek‟.
77

 Unsur-unsur ini disebut 

dan disamakan karena bersifat non-materi/imaterial yang bersifat halus dan 

rahasia, dalam arti kebanyakan akal manusia sendiri tidak dapat menangkap 

hakikatnya. Karena entitas ini tidak berhubungan dengan ruang dan waktu 

sehingga tidak bisa diukur tetapi hanya bisa diketahui dengan intelek dan dengan 

observasi terhadap aktivitas-aktivitas di dalamnya.
78

 

Akal yang bagi umumnya manusia merupakan tempat berpikir, berkhayal, 

atau mengingat, menurut al-Ghazali tidaklah persis demikian. Dalam menjelaskan 

tentang konsep akalnya, al-Ghazali membedakan antara substansi dan daya. Akal 

adalah substansi, sedangkan daya dibagi menjadi dua, yaitu daya batin (internal) 

dan daya zahir yang meliputi seluruh anggota badan (eksternal). Akal merupakan 

substansi imateri yang menggerakkan daya tangkap dari dalam (batin), seperti 

daya imajinasi (mutakhayyilah), pengingat (dzakirah), estimasi (wahmiyyah), 

representasi (khayaliyyah), dan indra bersama (al-hiss al-musytarak) yang 

semuanya itu bertempat di rongga otak manusia.
79

 

Dalam rongga otak inilah, berlangsung proses daya-daya tadi yang 

menyusun dan memisah informasi,
80 

yang selanjutnya akal yang memutuskan 

apakah cukup menangkap kesimpulannya ataupun meneruskannya (responsif) 

menjadi sebuah tindakan.
81

 Namun maksud di dalam rongga otak ini bukan benar-

benar di dalamnya karena daya-daya ini merupakan daya batin yang imateri. Jadi, 

                                                             
      75 Ibnu Manzur, Lisan al-‘Arab,Ibid., Juz III, hal. 6. 

      76 Al-Ghazali, al-Risalah al-Laduniyyah, (Kairo: Maktabat al-Jundi, 1970), hal. 100 

      77 Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), hal. 61. 

      78 Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena, hal. 61 
79 Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, Juz III, 9; Ma’arij al-Quds, 161. Menurut al-Ghazali seluruh daya 

tangkap batini ini menggunakan otak sebagai alat, dengan perincian: al-h}iss musytarak pada pangkal syaraf indra 
otak bagian depan, al-khaya>liyyah di belakang (masih bagian depan otak), al-wahmiyyah khusus di rongga tengah 
otak, terutama sebelah belakang, al-mutakhayyilah di rongga tengah otak sebelah depan, dan al-dza>kirah pada 
bagian belakang otak. Lihat, Ma’a>rij al-Quds, hal. 56 

80 Al-Ghazali, Ma’arij al-Quds, hal. 55 
81 Al-Ghazali, Ma’arij al-Quds, hal. 56 
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akal bukanlah tempat berpikir, akan tetapi bahwa kegiatan berpikir seperti 

mengkhayal, mengingat, estimasi, representasi, dan kerja indra bersama adalah 

daya-daya yang berdiri sendiri yang digerakkan oleh substansi pertama, yaitu 

akal.
82

 Ketika daya mengkhayal ini diintervensi oleh jiwa rasional dalam 

persoalan-persoalan yang bersifat „aqliyyah, maka inilah yang menurut al-Ghazali 

sebagai daya berpikir.
3 
 

Sehubungan dengan pandangan al-Ghazali di atas, al-Asfahani 

memandang bahwa akal memilki kedudukan yang sangat tinggi bagi manusia. 

Kunci teori al-Asfahani adalah keistimewaan memperoleh pengetahuan dan 

kebaikan sebagai prinsip dasar yang membedakan diri manusia dengan entitas-

entitas lainnya dan menempatkan diri sebagai khalifah Allah swt. di di muka 

bumi. Hasil terbesar dari akal adalah pengetahuan tentang Allah swt. dan ketaatan 

kepadanya.
83

   
 

2. Faktor Eksternal 

a. Orang Tua 

Keluarga merupakan unsur terpenting dalam pembentukan karakter anak 

pada fase perkembangan. Berbeda dengan fase selanjutnya, fase perkembangan 

berperan besar dalam penentuan kecenderungan anak. Fase perkembangan ini 

anak akan mampu mengenal dirinya melalui interaksi dengan anggota keluarga 

yang ada di sekitarnya. Pembentukan karakter ini dilakukan oleh orang tua dengan 

cara mengarahkan, membimbing, dan mendidik anak sehingga mengetahui 

berbagai nilai, perilaku, dan kecenderungan yang dilarang dan diperintahkan.
84

 

Allah swt. berfirman: 

 
                                                             

82 Al-Ghazali menerangkan bahwa akal (akal hewani) mempunyai 5 daya utama, yaitu imajinasi, 
pengingat, estimasi, representasi, dan indra bersama. Al-Ghazali, Ma’a>rij al-Quds, 44. Selanjutnya 4 daya utama ini 
berfungsi selayaknya fungsi akal manusia ketika dintervensi oleh jiwa rasional, seperti menganalisis, tadabbur, 
memperhatikan (ta’ammul), observasi, menilai, berpikir yang meliputi menghafal, memahami, mencerna secara 
logika, mendefinisikan, menafsirkan, dan mengingat. Lihat Yadi Purwanto, Psikologi Kepribadian Integrasi Nafsiyah 
dan Aqliyah Perspektif Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 158-159. 36 Al-Ghazali, Ma’arij al-Quds, 56. 

83 Majid Fakhry, Etika dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 107 
84 Asy-Syaikh Fuhaim Mustafa, Manhaj Pendidikan Anak Muslim, (Jakarta: Penerbit Mustaqim, 

2003),  hal. 42 
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                  ...    

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka...”
85

 

Dari ayat tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan bahwa 

tanggung jawab terhadap anak berada di pundak orang tuanya. Apalagi jika anak 

tersebut masih berada pada awal fase pertumbuhan. Pada fase ini, anak sangat 

membutuhkan pembimbing yang selalu mengarahkan akhlak dan perilakunya 

karena anak belum mampu membina dan menata akhlaknya sendiri.anak sangat 

membutuhkan tokoh teladan yang bias dijadikan panutan baginya.
86

 

Imam al-Ghazali memandang bahwa anak adalah amanah dari Allah swt. 

bagi orang tuanya. Hatinya bersih dan suci bagaikan mutiara yang bersinar dan 

jauh dari goresan dan gambaran-gambaran. Anak akan menerima apa saja dan 

cenderung kepada apa saja.
87

 

Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat diketahui bahwa orang tua 

memiliki peran sentral yang tidak tergantikan oleh institusi pendidikan apapun 

seperti pesantren, sekolah, lembaga-lembaga lain, dan masyarakat. Hubungan 

emosional antara anak dengan ayah dan ibunya merupakan pengalaman yang 

tidak tergantikan yang menjadi modal dasar perkembangan emosi dan kedewasaan 

anak.
88

 Anak berwatak buruk karena belajar dari cara bergaul dan kebiasaan yang 

berlaku di tempat tinggalnya, tubuh anak yang lahir dalam keadaan kurang 

sempurna kemudian menjadi sempurna melalui pertumbuhan, pendidikan, serta 

makanan yang diberikan kepadanaya.
89

  

                                                             
85 Al-Qur‟an dan Terjemahan, hal. 820 
86 Hasan ibn Ali Hasan al-Hijazy, Manhaj Tarbiyah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, (Jakarta: Pustaka 

Pelajar, 2001), hal. 80 
87 Ali al-Jumbulati dan Abdul Futuh at-Tuwaanisi, Perbandingan Pendidikan Islam,  (cet. II, 

Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 147 
88 Doni Koesoema, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, hal. 181 
89 Ali al-Jumbulati dan Abdul Futuh at-Tuwaanisi, Perbandingan Pendidikan Islam, hal. 148 
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Penelitian terdahulu membuktikan bahwa salah satu fator penyebab 

kenakalan anak dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orag tua.
90

 

Anak nakal yang melakukan tindakan kriminal di tengah-tengah masyarakat juga 

banyak disebabkan oleh keluarga mereka yang tidak harmonis. Kenakalan ini 

muncul karena tidak adanya figur teladan di keluarga yang menjadi panutan bagi 

anak dalam bersikap dan berperilaku. Sebaliknya, banyak juga bukti bahwa 

kesuksesan anak dalam setiap aspek kehidupannya banyak ditopang oleh 

keharmonisan dalam rumah tangga, meskipun keluarga ini tidak berlebihan dalam 

hal ekonomi (miskin).
91

 

Secara tidak langsung, sikap orang tua kepada anak, sikap ayah kepada 

ibu, ataupun sebaliknya dapat mempengaruhi moral anak yaitu melalui proses 

peniruan. Oleh karena itu, sebagai orang tua sebaiknya memberikan contoh yang 

baik dalam hal sikap dan tindakan seperti sikap kasih sayang, keterbukaan, dan 

musyawarah. Orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak baik secara 

lahir maupun bathin harus mampu memahami anak dengan baik sebagai suatu 

individu yang memiliki potensi luar biasa dalam dirinya. Orang tua harus mampu 

membangun dan mengarahkan potensi besar itu kepada jalan yang baik.  

b. Sekolah 

Sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal, memiliki pengaruh yang 

cukup besar terhadap perkembangan karakter anak. beberapa hal yang dilakukan 

pihak sekolah untuk memperbaiki karakter anak diantaranya melalui kegiatan-

kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembinaan karakter siswa 

melalui mata pelajaran tertentu, serta kegiatan-kegiatan positif lainnya.
92

 Oleh 

karena itu, Pendidikan anak harus ditopang dengan pembiasaan yang benar yang 

dikendalikan oleh orang tua dan guru sebagai pembinanya. 

                                                             
90 Dadan Sumara, Suhadi Humaedi, Melainny Budiarty Santoso, Kenakalan Remaja dan 

Penanganannya, Jurnal penelitian, vol. 4, no. 2, (Juli 2017), hal. 352 
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Sekolah secara khusus menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah 

pada pembangunan kultur akhlak mulia, terutama bagi anak siswanya, seperti 

wajib melaksanakan sholat fardhu di sekolah, sholat Jum‟at, sholat dhuha, serta 

peringatan hari besar agama dengan metode atau pola dan variasi yang berbeda. 

Selain itu, guru agama berperan dalam membangun karakter siswa melalui 

mata pelajaran pendidikan agama. Salah satu metode yang digunakan adalah 

dengan menambah pengetahuan agama, terutama dalam berbagai kegiatan ekstra 

seperti membentuk kelompok-kelompok pengkajian al-Qur‟an dan hadist, 

membentuk kelompok-kelompok yang bernuansa agamis seperti sholawat dan 

marawis.
93

    

Guru sebagai pendidik di sekolah harus mampu melihat dan 

mengembangkan nilai-nilai agama tersebut agar siswa terbiasa dan secara tidak 

langsung akan berdampak kepada moral anak didik tersebut. Namun, sering anak 

disamaratakan dengan menuntut mereka berprestasi dalam berbagai bidang. 

Hasilnya, banyak diantara mereka yang tidak mampu dan menemui kegagalan 

yang berakibat pada moral anak itu sendiri. 

Keberhasilan pendidikan selalu dilihat dari kemapuan para orang tua dan 

guru dalam memahami potensi anak sebagai individu. Setiap anak memiliki 

potensi yang berbeda namun saling melengkapi.Para guru dituntut harus 

memperhatikan dan membina perkembangan anak muridnya, baik secara fisik, 

emosional, sosial. Mereka harus mendidik anak agar kelak menjadi anak yang 

berkompeten dan mandiri serta dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Oleh 

karena itu sangat penting menanamkan niala-nilai agama dan social sejak awal 

pengecap pendidikan.    

Oleh karena itu, sekolah memiliki pengaruh dalam pembentukan karakter 

anak sebagai tempat dimana anak berinteraksi dalam kehidupannya sehari-hari.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi karakter anak di lingkungan sekolah seperti 
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teman yang menjadi tempat belajar dan bergaul, suasana akademis, serta faktor 

lain seperti kondisi sarana dan prasarana sekolah yang buruk, alat belajar dan 

tenaga pendidik yang berkualitas rendah.  

c. Masyarakat  

Imam al-Ghazali memandang bahwa karakter anak tidak sepenuhnya 

dipengaruhi oleh faktor herediter (keturunan), melainkan hanya sedikit. Menurut 

al-Ghazali faktor lingkungan dan masyarakatlah yang merupakan faktor yang 

paling kuat dalam mempengaruhi karakter atau sifat anak.
94

 

Hal ini dapat dibuktikan bahwa anak yang dilahirkan belum bersifat sosial, 

dia belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Untuk 

mencapai kematangan social, anak harus belajar tentang bagaimana cara-cara 

menyusuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak diberbagai 

kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang lain di lingkungan masyarakat 

sekitarnya.
95

 

John Locke memberikan pandangan bahwa peran lingkungan sebagai 

penyebab timbulnya tingkah laku. Asumsi ini didasari bahwa manusia terlahir 

dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki pembawaan apa pun. Bayi 

yang baru lahir bagaikan kertas putih yang dapat ditulisi apa saja yang 

dikehendaki. Perwujudan kepribadian ditentukan oleh luar diri yang disebut 

dengan lingkungan.
96

 

Orang tua yang menghendaki anaknya menjadi anak yang baik dan 

berguna, maka sudah sewajarnya menjauhkan anak dari lingkungan yang kurang 

baik. Membiasakan anak bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat 

yang baik akan menampilkan anak yang memiliki perilaku yang baik pula. 

Sebaliknya, apabila anak dibiarkan dalam lingkungan masyarakat yang tidak baik 
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tanpa pengawasan maka akan muncul konflik dalam diri anak yang akan menjadi 

alasan untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya.
97

 

   Sebaiknya dalam hal ini, orang tua lebih mengawasi gerak-gerik anak serta 

jangan acuh tak acuh terhadap setiap perilaku menyimpang anak yang bisa 

berpotensi menjadi masalah psikologi yang tentu berdampak pada karakter anak. 

Di rumah tentu anak kemungkinan bisa bersikap sesuai dengan harapan orang 

tuanya, namun setelah keluar dari rumah tentu lingkungan barunya yang akan 

mendidiknya. 

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan bahwa kadang engkau 

mendapati anak yang buruk akhlaknya dan menyimpang dari syariat yang benar, 

hal itu tidak lain adalah karena dampak kesalahan tarbiyah yang diberikan 

kepadanya.
98

 Oleh karena itu, jika seorang anak dijaga dan dibentengi dengan 

pendidikan yang baik dari orang tua dengan dilarang melakukan segala hal yang 

berbentuk keburukan serta dijauhkan dari lingkungan yang buruk, niscaya anak 

akan menjadi pribadi yang memilki karakter yang baik.     

3. Prinsip-Prinsip Karakter (Akhlak Mulia) dalam Islam 

Menurut al-Raghib al-Asfahani dalam kitabnya yang berjudul Adz-

Dzari‟ah ila Makarim Asy-Syari‟ah, mengemukakan bahwa karakter mulia adalah 

suatu ungkapan yang mendekatkan diri dengan sifat-sifat Tuhan yang Maha 

Terpuji, seperti jujur, baik, santun, pemaaf, toleransi, dan sebagainya. Untuk 

meraih sifat-sifat Tuhan, manusia harus berusaha dengan melakukan penyucian 

jiwa seperti halnya orang-orang yang ingin melaksanakan sholat. Dengan 

penyucian jiwa ini, manusia layak menjadi menjadi khalifah Allah swt. di muka 

bumi ini.
99

 

Karakter (akhlak) mulia adalah sistem nilai (sesuatu yang dijunjung tinggi) 

yang berupa ajaran agama dan paham (ideology) sebagai pedoman untuk bersikap 
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dan bertindak baik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Tujuan 

moral adalah mengarahkan sikap dan perilaku manusia agar menjadi baik sesuai 

dengan ajaran agama dan paham yang dianutnya. Manfaat moral adalah menjadi 

pedoman untuk bersikap dan bertindak atau berperilaku dalam interaksi social 

yang dinilai baik atau buruk. Tanpa memiliki moral, seorang akan bertindak 

menyimpang dari norma dan nilai social dim ana mereka hidup dan mencari 

penghidupan.
100

 

Manusia yang berkaraker adalah manusia yang dalam berperilaku dan 

segala hal yang berkaitan dengan aktivitas hidupnya sarat dengan nilai-nilai 

kebaikan dalam dirinya.
101

 Beberapa sifat manusia yang berkarakter dapat terlihat 

dari sikap yang ditunjukkan dalam setiap aktivitasnya. Beberapa prinsip akhlak 

mulia dalam Islam yang harus ditanamkan dalam kehidupan anak yaitu: 

a. Jujur  

Jujur merupakan perilaku individu yang didasarkan pada upaya untuk 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya oleh orang lain 

dalam setiap perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
102

  

Kejujuran adalah pilar utama kesempurnaan keimanan, kejujuran akan 

membawa seseorang kepada kemuliaan, akan muncul keadilan, baik dalam 

pembicaraan, kejujuran menjadi hiasan dalam perkataan dan kebaikan dalam 

segalanya. Pada kejujuran terdapat kelezatan rohani yang tidak akan dirasakan 

seorang pendusta. Sementara dusta adalah lawan dari kejujuran, yang memiliki 

arti kebohongan dan ini merupakan suatu sifat yang sangat tercela, baik itu besar 

maupun kecil.
103
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Zakaria Al-Anshari, menyebutkan bahwa jujur memiliki tiga tempat. Ia 

menyatakan bahwa jujur adalah hukum yang sesuai dengan fakta. Tempatnya 

adalah lisan, hati dan perbuatan. Selanjutnya al-Anshari membagi kejujuran yaitu 

sebagai berikut:  

1. Jujur dalam lisan adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan.  

2. Jujur dalam hati adalah tekad yang kuat.  

3. Jujur dalam perbuatan adalah melakukan sesuatu dengan penuh semangat dan 

penuh kecintaan.
104

  

 

b. Sabar 

Sabar merupakan sikap mental menahan diri dari sesuatu yang tidak 

berkenang di hati. Sikap ini mendorong anak untuk mampu menyingkirkan 

keinginan memuaskan diri serta merangsang kesadaran untuk peduli dan perhatian 

terhadap orang lain, serta memperhatikan kondisi sosial lingkungan sekitarnya.
105

 

Islam memandang bahwa sabar adalah sikap tahan terhadap penderitaan atau 

sesuatu yang tidak disenangi dengan ikhlas dan menyerahkan diri kepada Allah 

swt. sabar dalam arti menyerah kepada Allah swt. dengan lapang dada. 

Menurut Syekh Musthafa al-Ghalayini, seseorang yang berakal adalah 

orang yang sabar dalam menempuh segala macam kesulitan, berhati tabah dalam 

mengahadapi segala macam rintangan serta berani mengorbankan jiwa untuk 

menyingkirkan apa saja yang menghalang-halangi usaha dengan penuh 

kesungguhan dan keberanian, bahkan tidak akan mundur setapakpun demi 

mencapai cita-cita.
106

    

c. Rasa hormat 

Salah satu sikap baik yang tercermin dalam karakter anak adalah rasa 

hormat. Rasa hormat mendorong anak bersikap baik dan menghormati orang lain. 
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Anak yang memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana ia mengharap 

orang lain memperlakukannya dengan baik pula.
107

 Rasa hormat anak terhadap 

orang lain akan mencegah anak bertindak kasar, tidak adil, dan bersikap 

memusuhi.
108

 

 

d. Toleransi 

Kata toleransi berasal dari kata tolerance (dalam bahasa Inggris) yang 

berarti sikap sabar dan kelapangan dada membiarkan, mengakui dan menghargai 

keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.
109

 Kata toleransi juga berasal 

dari bahasa Latin, yaitu tolerantia yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, 

keringanan dan kesabaran.
110

 Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa toleransi 

mengandung konsesi, yaitu pemberian yang hanya didasarkan kemurahan dan 

kebaikan hati. Toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, 

dan menghormati prinsip orang lain, tanpa mengorbankan prinsip sendiri. 

Harun Nasution menyatakan bahwa toleransi akan terwujud jika meliputi 5 

hal berikut: Pertama, Mencoba melihat kebenaran yang ada di luar agama lain. 

Kedua, Memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama. Ketiga, 

Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama-agama. Keempat, 

Memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan. Kelima, Menjauhi praktik serang-

menyerang antar agama.
111

  

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa toleransi berkaitan erat dengan 

kerukunan yaitu adanya sikap saling menghargai antar umat yang pada urutannya 

mengandung logika titik temu, meskipun tentu saja terbatas pada hal-hal 

prinsipil.
112
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Toleransi yang diajarkan oleh Islam dalam konteks kehidupan antar-umat 

beragama bukanlah suatu toleransi yang bersifat pasif, tetapi aktif. Yang 

dimaksud aktif dalam menghargai dan menghormati keyakinan orang lain serta 

aktif dan bersedia senantiasa untuk mencari titik persamaan antar bermacam-

macam perbedaan. Karena kemerdekaan beragama bagi seorang Muslim adalah 

suatu nilai hidup yang lebih tinggi daripada nilai jiwanya sendiri.
113 

 

Toleransi terhadap orang lain akan membuat anak menghargai perbedaan 

kualitas dari dalam diri orang lain. Anak akan membuka diri terhadap keyakinan 

yang baru serta menghargai orang lain tanpa memandang suku, ras, golongan, 

agama, penampilan, kemampuan, budaya, dan seksual.
114

 

Oleh karena itu, beberapa prinsip-prinsip akhlak mulia yang telah 

dikemukakan oleh para ahli dan pemikir Islam hendaknya menjadi patokan kita 

sebagai Muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip karakter mulia 

tersebut harus ditanamkan dalam diri setiap anak agar terbentuk karakter anak 

yang mulia dari sisi kemanusiaan sehingga anak akan menggunakannya seumur 

hidup. Karakter yang baik tercermin dari terwujudnya hubungan baik dengan 

Allah swt. dan hubungan dengan sesama manusia serta lingkungan sekitarnya.  

Menurut al-Asfahani, terdapat hubungan yang erat antara aktivitas agama 

dan karakter individu (akhlak). Menurutnya, ibadah merupakan prasyarat bagi 

terwujudnya karakter mulia yang telah dikemukakan di atas. Tujuan manusia 

diciptakan adalah untuk mengabdi (ibadah) kepada Allah swt. sesuai dengan 

firman Allah dalam al-Qur‟an surat al-Dzariyat ayat 56: 

                

Terjemahan: 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.”  
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Berdasarkan ayat tersebut, menurut al-Asfahani, Allah swt. 

memerintahkan manusia untuk beribadah bukan demi keuntungan-Nya karena 

Allah swt. Maha Kaya. Allah swt. memerintahkan kewajiban itu dengan tujuan 

untuk membersihkan ketidaksucian dan penyakit-penyakit jiwa sehingga manusia 

mampu mencapai kehidupan abadi dan sejahtera di kemudian hari. Menurutnya, 

penyucian diri hanya mungkin dilakukan melalui perbuatan yang selaras dengan 

hukum agama di satu sisi dan di sisi lain melalui penanaman perilaku moral 

sebagai prasyarat bagi kewajiban moral.
115

 

Oleh karena itu, agama sebagai fondasi utama dalam membangun karakter 

anak dengan mengajak penganutnya untuk melaksanakan ketentuan syari‟at, baik 

ibadah maupun muamalah dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi oleh akidah 

yang benar. Hanya dengan akidah dan dipandu oleh aturan-aturan syariah yang 

lengkap, karakter mulia dapat diwujudkan dalam rumah tangga.   

C.  Anak 

Secara etimologi, anak adalah manusia yang masih kecil ataupun manusia 

yang belum dewasa.
116

 Pengertian anak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), anak dapat diartikan sebagai keturunan kedua dari orang tua, dapat juga 

diartikan sebagai manusia yang masih kecil dan baru berusia 6 tahun.
117

 

Terdapat beberapa pengertian anak di dalam Undang-Undang diantaranya 

adalah: 

1. Undang –Undang Hukum Perdata Pasal 330:  

Anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak 

lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 

tahun dan belum menikah..
118
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2. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1): 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
119

 

3. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 butir 2:  

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun dan belum pernah kawin.
120

  

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 butir 5 tentang HAM:  

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum 

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

demi kepentingannya.
121

 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana 

Anak Pasal 1 Ayat (3) : 

Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 

18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
122

 

Islam memandang bahwa anak adalah amanat yang diberikan Allah 

kepada orang tua. Ia hadir tanpa diminta, ia memiliki dunia tersendiri. Ia adalah 

generasi penentu masa depan.
123

 Begitu agung Islam menempatkan anak yaitu 

sebagai calon khalifah pemakmur bumi. Masa depan bumi ada pada pundak 

mereka, maka tak ayal lagi pendidikan anak adalah suatu kemutlakan dalam upaya 

membimbing dan mengarahkan sekaligus membekali mereka. 

Sebagaimana pandangan Islam, imam al-Ghazali melihat bahwa anak 

sebagai amanat bagi orang tuanya. Ia bersih bagaikan mutiara, garis dan corak 
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lukisan dalam dirinya akan mewarnainya, bila baik, baik pula bentuk lukisannya, 

dan bila buruk, buruk pula tabiat dan perangainya.
124

 

Oleh karena itu, maka kewajiban orang tua adalah menyayangi anaknya 

dengan segala perilaku, pemberian dan perintah yang membawa anak kepada 

kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan kewajiban anak adalah menghormati dan 

memuliakan orang tua.
125

 Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-

Qur‟an surat al-Isra‟ ayat 23: 

                                         

                       

Terjemahan:  

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 

sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-

duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan 

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

Perkataan yang mulia.
126

 

Menurut penafsiran Prof. Hamka dalam karya ilmiahnya yang terkenal 

yakni, tafsir Al-Azhar, beliau menafsirkan Surah Al-Isra ayat 23 tersebut yaitu 

dan hendaklah kepada kedua ibu bapak, engkau berbuat baik. Bahwasanya 

berkhidmat kepada ibu bapak menghormati kedua orang tua yang telah 

menjadikan sebab bagi kita dapat hidup di dunia ini adalah kewajiban yang kedua 

sesudah beibadah kepada Allah, bersikap baik, berbudi mulia kepada ibu bapak.
127

 

Menurut Prof. Hamka, Tuhan itu sendiri yang menentukan, yang 

memerintah dengan memutuskan bahwasanya Dialah yang patut disembah, dipuji 

dan dipuja dan tidak boleh, dilarang keras menyembah yang selain Dia. Oleh 

sebab itu maka cara beribadat kepada Allah adalah pegangan paling utama dalam 

kehidupan seseorang kemudian berkhidmat kepada kedua orang tua, menghormati 
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keduanya yang telah menyebabkan kita sebagai anak dapat hidup di dunia, 

kemudian jika keduanya telah beranjak tua, maka janganlah sekali-kali keluar dari 

mulut seseorang anak satu kalimat yang mengandung kebosanan atau kejengkelan 

dalam pemeliharaan kedua orang  tua mereka. Selanjutnya jangan keduanya 

dibentak dan jangan pula dihardik. Seharusnya menyayangi, mengasihi kedua 

orang tua, oleh anaknya. Berkata sopan dan lemah lembut merupakan sikap anak 

terhadap kedua orang tuanya. Tidak dengan membentak, tetapi sebaliknya dengan 

kasih sayang dari lubuk hati yang tulus dan ikhlas. Setelah itu tergambar betapa 

susahnya orang tua mengasuh anaknya pada waktu masih kecil, yang penuh kasih 

sayang, yaitu kasih sayang yang tidak mengharapkan jasa. 

Menurut penafsiran Prof. Muhammad Hasbi As-Sidieqy dalam tafsir al-

Nur, beliau mengungakapkan surah Al-Isra tersebut yakni hendaklah kamu 

berbuat ihsan (kebajikan) kepada ibu bapakmu dan berbakti kepadanya. Sebab ibu 

bapakmulah yang pertama-tama menyayangimu dengan tabiat kasih sayang yang 

yang ditanamkan oleh Allah pada setiap orang tua, sedangkan kamu masih dalam 

keadaan sangat memerlukan kasih sayang mereka.
128

        

Allah swt. telah memerintahkan agar engkau tidak menyembah selain Dia 

sendiri, karena ibadat itu adalah puncak kebesaran yang harus kita berikan kepada 

Allah. Yang demikian itu tidak layak diberikan melainkan kepada yang 

mempunyai nikmat. Hendaklah kamu berbuat ihsan kepada kedua ibubapak dan 

berbakti kepadanya. karena ibu-bapaklah orang yang mula-mula menyayangi 

engkau dengan tabiat kasih sayang yang ditanamkan oleh Allah pada setiap orang 

tua, sedang kamu masih dalam keadaan sangat memerlukan  kasih sayang mereka.  

Firman Allah swt. ini menyatakan bahwa tak ada sesuatu nikmat yang 

diterima oleh manusia yang lebih banyak dari pada nikmat Allah dan sesudahnya 

nikmat yang dicurahkan oleh ibu-bapak. Karenalah dimulai dengan mensyukuri 
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nikmat Allah, kemudian mensyukuri nikmat yang dicurahkan oleh ibu-bapak. 

Apabila ibu bapak atau salah seorang dari keduanya telah sampai kepada keadaan 

lemah dan berada disisi pada akhir hayatnya, maka wajiblah kamu mencurahkan 

belas kasihdan perhatianmu kepada keduanya, dan memperlakukan keduanya 

sebagai seorang yang mensyukuri orang yang telah memberikan nikmat 

kepadamu. Hal itu dengan jalan sebagai berikut :  

1. Jangan engkau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hatinya, apabila 

kamu mendapati sesuatu hal yang tidak disenangi oleh manusia. Tetapi 

bersabarlah kamu dan berharaplah pahala dari Allah atas kesabaranmu.   

2. Jangan engkau membentak-bentak mereka atau mengeruhkan perasaannya 

dengan ucapan-ucapanmu. Jangan memperlihatkan rasa tak senang karena dia 

berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kamu, begitu pula kamu jangan 

membantah perkataan-perkataannya dengan cara yang menyakitkan hati.  

3. Hendaklah kamu berbicara bersama mereka dengan kata-kata atau ucapan 

yang baik, yang disertai penghormatan yang sesuai dengan adab (akhlak) dan 

etika.  

4. Hendaklah engkau bertawadhu kepada mereka dan mentaatinya dalam segala 

perintah yang tidak mengakibatkan kedurhakaan kepada Allah. Kamu lakukan 

yang demikian itu adalah karena rahmatmu kepada mereka bukan karena 

semata-mata menurut perintah.  

5. Hendaklah kamu berdoa kepada Allah supaya Dia memberi rahmat kepada 

kedua ibu-bapakmu sebagai keseimbangan rahmat kedua ibu-bapakmu 

kepadamu ketika kamu masih kecil. 
129

 

Allah swt. telah memerintahkan kepada manusia supaya menghormati dan 

berbuat baik kepada orang tuanya, dan berbakti kepada keduanya, baik ketika ibu 

dan  bapaknya masih hidup atau sesudah meninggal dunia. Allah swt. telah 

menjadikan sikap berbakti kepada orang tua merupakan salah satu dari amal yang 
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paling utama, sedangkan durhaka kepada orang tua, adalah salah satu dari dosa 

besar. 

Disisi lain, peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal orang tua 

yang pahalanya tiada putus-putus dan tetap akan mengalir walaupun orangtuanya 

telah meninggal dunia. Pada umumnya, bahwa yang dimaksud hak adalah sesuatu 

yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan 

dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan 

dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak adalah segala 

sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya 

didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya. Apa yang menjadi hak 

anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua. Adapun hak-hak anak  dalam 

Islam yaitu sebagai berikut: 

1. Hak untuk hidup dan tumbuh kembang 

Hak untuk hidup merupakan hak yang sangat dasar dalam Hak Asasi 

Manusia, tidak boleh serangpun membunuh orang lain.
130

 Islam mengajarkan 

bahwa menjaga kelangsungan hidup anak merupakan suatu kewajiban. Hal ini 

dijelaskan dalam al-Qur‟an: 

                      .... 

Terjemahan: 

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 

kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka,” 

(QS. al-An‟am: 151).
131

 

Dalam penjelasan al-Qur‟an dan Terjemahnya, menerangkan bahwa yang 

dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh 

orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena 

umat merupakan suatu kesatuan. 

2. Hak mendapatkan pendidikan 
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Pendidikan merupakan hak anak yang menjadi kewajiban bagi orang 

tuanya. Umar ibn Khattab berkata, termasuk hak anak yang menjadi kewajiban 

orang tua adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rezki 

kecuali yang halal lagi baik.
132

 Orang tua diharapkan dapat memberikan 

pendidikan yang terbaik bagi anaknya, hal ini dipertegas dengan sabda Nabi saw: 

يؤ د ب الر جل ؤلد خير من ا ن يتصد ق تصا علان 
133

  

Artinya: 

“Seseorang yang mendidik anaknya adalah lebih baik daripada ia 

bersedakah dengan satu sha‟” (HR. Tirmidzi) 

Berdasarkan dalil tersebut, Imam al-Ghazali sangat menekankan 

pentingnya pendidikan karakter bagi anak dalam rumah tangga. Selain itu, al-

Ghazali juga menganjurkan agar anak juga dididik dengan pendidikan jasmani 

dan bukan hanya pendidikan rohani semata, hal ini agar anak terhindar dari sifat 

malas. Anak juga diharapkan diberikan kebebasan bermain dan beristirahat 

setelah pulang sekolah. Melarang anak bermain dan menekannya untuk terus 

belajar akan mematikan hati, menghilangkan kecerdasan anak, serta mempersulit 

kehidupannya.
134

 

Oleh karena itu, menurut Syaikh Fuhaim Musthafa, orangtua sudah 

sewajarnya menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat bermain dan belajar, 

perpustakaan yang berisis buku-buku pelajaran, perangkat audio visual yang dapat 

merangsang kecerdasan otak, dan sarana permainan yang mendidik. Selain itu, 

disediakan juga sosok panutan yang dapat mengajaknya mengikuti ajaran-ajaran 

agama, perilaku-perilaku sosial, dan sandaran ekonomi yang memadai. Inilah 

pendidikan yang diharapkan oelh setiap muslim agar dapat mendukung 

terciptanya karakter anak yang baik dalam keluarga.
135

  

                                                             
132 Abu Tauhid, Beberapa Aspek Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 
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3. Hak mendaptkan perlindungan dan penjagaan 

Apapun keadaan orang tua, menjaga anaknya dari api dunia, maka 

menjaganya dari bahaya api akhirat adalah jauh lebih utama.
136

 Allah berfirman 

dalam al-Qur‟an dalam surat al-Tahrim ayat 6: 

               ....    

Terjemahan: 

 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka...”
137

 

Athiyah al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan apapun 

juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka menjaganya 

dari bahaya api akherat adalah jauh lebih utama. Ayat di atas mengajarkan kepada 

orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa 

api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-

orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, menurut al-Abrosyi yang dimaksudkan 

dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-

perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah swt. serta tidak 

mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.
138

 

Sayyid Sabiq mengartikan kata “al-wiqayah” dalam firman Allah dalam 

al-Qur‟an surat At-Tahrim ayat 6 di atas yaitu menjaga diri dan keluarga dari api 

neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas 

akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan 

membahagiakan mereka.
139

 

4. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan 

Nafkah merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh 

orang-orang membutuhkan. Sebagian ahli fikih berpendapat yang termasuk 
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kebutuhan pokok diantaranya sandang, pangan, dan papan (tempat tinggal). 

Sedangkan, sebagian lagi berpendapat kebutuhan pokok hanyalah pangan saja.
140

 

Dalam al-Qur‟an, Allah berfirman:  

...                                  

            .... 

Terjemahan: 

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya...”
141

 

Berdasarkan ayat al-Qur‟an di atas, para ahli fiqih umumnya membagi 

orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, 

yaitu: pertama, nafkah ushul, yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, nafkah 

furu‟, yaitu anak, cucu, terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, 

terus menyamping; dan keempat, nafkah istri.  

Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah 

satunya adalah anak (nafkah furu‟). Orangtua yang mampu berkewajiban 

memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai 

kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri.Artinya, anak yang belum mampu 

berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.
142

  

5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat 

Setiap anak dalam Islam berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan 

adil dari orang tuanya. Orang tua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-

laki daripada perempuan, ataupun sebaliknya
143

. Allah swt. berfirman dalam al-

Qur‟an surat al-Maidah ayat 8: 

          .... 
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Terjemahan: 

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...”
144

 

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitab Tuhfatul Maudud menulis hadits 

riwayat al-Baihaqi yang menceritakan adanya seorang laki-laki yang duduk 

bersama Nabi. Tiba-tiba anak laki-lakinya datang dan ia menyambutnya dengan 

menciumnya serta mendudukkan di pangkuannya. Selang beberapa waktu 

kemudian datanglah anak perempuannya, dan ia menyambutnya tanpa 

menciumnya serta mendudukannya di sampingnya. Melihat kejadian itu, Nabi 

Saw. bersabda: “Kenapa tidak kau perlakukan keduanya secara adil?.”  

Berdasarkan dalil tersebut, menurut Ibnu Qayyim jelaslah bahwa setiap 

anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan 

lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung 

dengan yang lain dan seterusnya.
145

 

Oleh karena itu, dari pendapat para pemikir Islam tersebut, dapat kita 

ketahui beberapa hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam al-Qur‟an dan 

hadist serta pandangan para ulama dan ahli fiqh mengenai penafsiran mereka 

tentang dalil tersebut. Oleh karena itu, orang tua sudah sepantasnya memenuhi 

hak anak tersebut yang menjadi tanggungan mereka. Selain itu, anak juga 

berkewajiban menghormati dan memuliakan orang tuanya.  

D. Rumah Tangga 

Rumah tangga di dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan keluarga.
146

 Keluarga dalam kamus Bahasa 

Indonesia dimaknai sebagai ibu bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah,dan 

anak bini.
147

 Rumah tangga dapat juga diartikan sebagai tempat menjalin 

hubungan dan berkumpulnya anggota keluarga yang memiliki tugas serta hak dan 
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kewajiban masing-masing. Isi dari rumah tangga itu sendiri adalah anggota 

keluarga yang memiliki hubungan satu sama lain sebagai satu kelompok kecil 

dalam masyarakat. 

Islam menganjurkan perkahwinan dengan individu yang tidak mempunyai 

tali persaudaraan agar manusia saling mengenal antara satu sama lain.
148

 

Pembentukan keluarga juga diasaskan atas dasar husn al-mu„asharah ataupun 

almu„asharah bi al-ma„ruf yaitu pergaulan yang baik antara suami dan isteri serta 

keluarga yang lain. Maksud baik di sini adalah pergaulan dan hidup bersama 

dengan baik dan diridhai Allah swt. Sesuatu itu tidak dikatakan baik (ma„ruf) 

melainkan diridhai Allah swt. serta jauh dari kemungkaran, kemaksiatan dan 

penganiyaan.
149

 

Oleh karena itu, tujuan utama rumah tangga dalam Islam adalah untuk 

menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan 

firman Allah swt. dalam al-Qur‟an surat al-Ruum ayat 21: 

                               

             

Terjemahan: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
150

 

Berdasarkan ayat tersebut, menurut al-Farabi, kebahagiaan dalam rumah 

tangga merupakan suatu yang dirindui oleh setiap orang kerana ia merupakan 

kebaikan paling besar di antara segala kebaikan yang ada.
151

 Al-Farabi 

menjelaskan bahwa perbuatan yang baik dalam keluarga dan rumah tangga seperti 
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menunaikan tanggung jawab suami dan isteri dengan niat untuk mencapai 

kebahagiaan adalah sesuatu yang mulia dan terpuji.
152

 

Tujuan utama keluarga dalam Islam adalah untuk kebahagiaan dunia dan 

akhirat, dengan melahirkan generasi-generasi yang memiliki ahklak yang baik. 

Hubungan yang dibangun didasarkan pada percakapan dan saling memahami satu 

sama lain, urusan diselesaikan dengan jalan musyawarah, mengedepankan 

perasaan dan akal yang terbuka, dan mengembalikan setiap permasalahan kepada 

agama.
153

 

E. Psikologi Hukum Islam 

Hans Kelsen memberikan definisi psikologi hukum sebagai ilmu tentang 

kenyataan yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari 

perkembangan jiwa manusia.
154

 Psikologi hukum dapat didefinisikan sebagai 

pelajaran jiwa yang menelusuri tentang seluk beluk mengapa orang mematuhi 

hukum dan mengapa orang melanggar hukum.
155

 

Soerjono Soekanto, Psikologi hukum adalah studi hukum yang akan 

berusaha menyoroti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan 

tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.  

Achmad Ali, Karena hukum dibentuk oleh jiwa manusia seperti putusan 

pengadilan dan peraturan perundang-undangan, menandakan bahwa psikologi 

merupakan karakteristik hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu 

sendiri. (Aliran pemikiran hukum historis).  

Edward E. Jones, Psikologi hukum adalah suatu kajian tentang sifat, 

fungsi, dan perilaku hukum dari pengalaman mental dari individu dalam 

hubungannya dengan berbagai fenomena hukum.  
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Purnadi Purbacarak, Psikologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan dari pada 

perkembangan jiwa manusia.
156

  

Dari pandangan beberapa ahli tersebut dapat dirangkum bahwa Psikologi 

Hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu 

perwujudan dari jiwa manusia. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau 

sikap tindakan hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala–gejala 

kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindakan 

tertentu. Psikologi hukum dapat diartikan juga sebagai studi psikologi yang 

mempelajari ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap 

norma hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan 

yang berasal dari dalam diri individu maupun lingkungan sosialnya.  

Sesuai dengan definisi para ahli diatas, sesungguhnya manusialah yang 

paling berkepentingan dengan ilmu psikologi. Dengan kata lain ilmu psikologi 

sangat erat hubungannya dengan interaksi manusia sehari-hari. Interaksi manusia 

yang diatur dalam sistem hukum memerlukan peranan ilmu psikologi untuk 

memahami prilaku manusia dalam interaksinya dengan manusia lain diantaranya 

dalam perbuatan dalam masyarakat pada umumnya dan dalam rumah tangga pada 

khsusnya. 

Oleh karena itu, menurut penulis psikologi hukum Islam lebih kepada 

bagaimana telaah kritis terhadap kinerja antara tiga unsur dalam diri manusia 

sebagai potensi dasar yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain 

yang kemudian menghasilkan perilaku atau karakter. Bagaimana qalbu sebagai 

tempat bersemayamnya niat atau nafsu mempengaruhi akal manusia, dan 

bagaimana akal menyaring dan menganalisa setiap kehendak manusia yang 

kemudian menghasilkan perilaku menaati hukum atau melanggar hukum. 
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Psikologi hukum Islam sebagai suatu kajian yang menelaah faktor-faktor 

psikologi yang mungkin mendorong manusia untuk mematuhi hukum, juga 

meneliti faktor-faktor yang mendorong manusia untuk melanggar hukum.
157

 

Psikologi hukum Islam pada dasarnya berupaya untuk mengungkapkan 

mengapa seseorang mematuhi hukum, dan kenapa pula seseorang melanggar 

hukum. Untuk mengungkap hal tersebut, para ahli psikologi mengemukakan 

beberapa patokan berupa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang taat serta 

melanggar hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor perilaku mematuhi hukum: 

Perihal perikelakuan yang mendorong manusia untuk mematuhi hokum 

dapat ditelusuri melalui beberapa gejala-gejala yaitu sebagai berikut:    

a) Complience, yaitu bentuk suasana kejiwaan yang mematuhi hukum atas dasar 

agar terhindar dari hukuman. 

b) Identification, yaitu bentuk suasana kejiwaan untuk mematuhi hukum demi 

menjaga hubungan baik dalam suatu komunitas. 

c) Internalization, yaitu bentuk suasana kejiwaan untuk mematuhi hukum karena 

memang sesuai dengan kehendak, cita-cita, ataupun nilai-nilai yang hidup 

dalam diri seseorang.
158

 

2. Faktor-faktor perilaku melanggar hukum: 

Perilaku melanggar hukum merupakan suatu kegagalan psikis seseorang 

untuk beradaptasi karena terjadinya gangguan perkembangan kepribadiannya. 

Ganguan perkembangan kepribadian terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya: 

a) Tekanan-tekanan kekecewaan, yaitu suatu gejala kejiwaan dimana seseorang 

tidak tahan terhadap hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 
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Tekanan-tekanan ini akan menimbulkan gejala depresi (rasa negatif terhadap 

diri sendiri). 

b) Konflik dan kekhawatiran, yaitu gejala kejiwaan dimana seseorang selalu 

dalam keadaan panik dan tegang. Tekanan-tekanan ini  yang menimbulakn 

gejala phobia (rasa takut terhadap hal-hal yang dianggap mengancam). 

c) Gangguan kepribadian, yaitu gejala yang menyebabkan terjadinya gejala 

Sosiopatik, seperti reaksi anti-sosial, deviasi seksual, dan addiction 

(ketergantungan).
159

 

1. Reaksi anti-sosial  

Reaksi anti-sosial adalah suatu gejala kejiwaan yang disebut juga 

dengan psikopat yang mempunyai ciri-ciri orang tersebut hampir-hampir tidak 

mempunyai etika/moral, selalu bersikap agresif, dan tidak tahan terhadap 

tekanan-tekanan yang berasal dari kekecewaan. Karakter anti-sosial 

diantaranya: 

a. Tidak pernah merasa bersalah, 

b. Tidak bertanggungjawab, 

c. Tidak dapat melakukan interaksi dengan orang lain secara baik,  

d. Tidak dapat belajar dari pengalaman, 

e. Tidak mempunyai tujuan hidup. 

Pada dasarnya, manusia merupakan individu yang terpisah dari 

individu Iain, yang mempunyai kepentingan pribadi, mempunyai tujuan 

pribadi yang hanya dapat diupayakan dengan ihtiarnya sendiri. Namun 

demikian, manusia individu tidak dapat lepas dan memisahkan diri dari 

manusia Iain. Dalam ihtiar untuk memenuhi kepentingan dan tujuan 

pribadi, manusia individu bagaimanapun juga tetap membutuhkan manusia 

Iain. Kehidupan bersama antar manusia-manusia individu itu biasa disebut 

dengan kehidupan sosial.  
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Prof. Notonagoro menulis adalah merupakan hakikat manusia pula 

sebagai diri bersifat pribadi perseorangan atau individu dan juga bersifat 

pribadi hidup bersama, pribadi bermasyarakat atau makhluk sosial.
160

. 

Masyarakat merupakan ruang gerak, ruang hidup serta tempat 

individu menyatakan eksistensinya. Tanpa masyarakat, individu itu lemah, 

tidak punya kekuatan serta tujuan hidupnya tidak menentu. Sebaliknya, jika 

individu turut aktif. Dalam kehidupan masyarakat, akan muncul kesadaran 

akan kekuatan, kesadaran akan tujuan hidup, yang pada akhirnya semakin 

mempertegas keberadaan individu bersangkutan. Jadi, individu 

mendapatkan kekuatan, tujuan hidup, memperoleh warna dan wataknya dari 

dalam kehidupan masyarakat.
161

 

Esensi Islam adalah tauhid. Penghayatan yang intens terhadap tauhid 

sebenarnya akan mengantarkan kepada pemahaman bahwa sebenarnya fitrah 

manusia itu hidup bermasyarakat. Kalimat tauhid La Ilaha illallah dalam 

dimensi 

Beberapa dampak dari reaksi anti-sosial yang banyak dialami oleh 

anak di zaman sekarang ini, tidak lepas dari pengaruh lingkungan serta 

lemahnya bimbingan dan pengawasan dari orang tuanya. Psikologi anak 

terbentuk melalui rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan 

tempatnya bergaul. Rangsangan inilah yang menjadi pembiasaan-pembiasaan 

yang terbiasa dilakukan oleh anak dalm rumah tangga. 

2. Deviasi Seksual 

Deviasi Seksual adalah perilaku seksual yang menyimpang yang 

tercermin dalam perilaku seeorang, seperti sering masturbasi, Nymphomania 

(aktivitas seksual yang berlebihan), perkosaan, dan sebagainya. 
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Di zaman teknologi sekarang ini, dimana hampir setiap setiap saat 

manusia melakukan kegiatan mencari informasi guna menunjang kebutuhan. 

Tak lepas dari itu, bahaya akan teknologi juga mengancam psikologi anak 

akibat terpaan media informasi. Kebebasan mengakses konten-konten yang 

berbahaya menjadi penyebab utama munculnya reaksi-reaksi psikologi anak 

dan salah satunya adalah reaksi deviasi seksual akibat seringnya anak 

mengunggah konten-konten pornografi. 

Setidaknya konsekuensi itu tercermin dari survei yang dilakukan 

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang 

menyatakan separuh dari anak usia remaja antara 13-18 tahun perempuan di 

kota-besar, kehilangan keperawanan atau sudah pernah melakukan hubungan 

seks pra-nikah dan tidak sedikit yang hamil di luar nikah. Data ini 

dikumpulkan BKKBN sepanjang kurun waktu 2010 dan terus mengalami 

peningkatan.
162

 

Sebagai Negara yang memiliki populasi Islam terbesar se-dunia, data di 

atas cukup mencengangkan dan membuat sedih semua kalangan khususnya 

orang tua. Pola interaksi di berbagai media sosial dengan lawan jenis serta 

kebebasan anak dalam mengakses video-video porno juga dibarengi dengan 

beberapa perubahan dan kematangan pada bagian alat reproduksi anak 

khususnya usia 13-15 tahun yang merupakan fase peralihan dari anak-anak 

menuju kedewasaan. 

Beberapa tanda-tanda yaitu pertama tanda kelamin primer, tanda 

kelamin sekunder dan tanda kelamin tersier. Tanda kelamin primer ditandai 

dengan mulai berfungsinya organ-organ genital yang ada, baik di dalam 

maupun di luar badan, atau merujuk pada organ badan yang langsung 

berhubungan dengan persetubuhan dan proses reproduksi. Pada anak laki-laki 

yang mulai menginjak remaja ditandai dengan keluarnya sperma ketika 
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mengalami mimpi basah. Pada anak perempuan ditandai dengan terjadinya 

permulaan haid yang selanjutnya diikuti pula dengan kesiapan organorgan 

reproduksi untuk terjadinya kehamilan.
163

  

Fakta ini dipastikan sebagai ancaman, warning dan juga alarm serius 

yang patut segera ditanggulangi oleh pemerintah dan orang tua pada 

khususnya. Hal ini dikarenakan, anak adalah calon pemimpin masa depan. 

Lebih dari itu, bukan tidak mungkin pengaruh perkembangan komunikasi dan 

informasi ini akan menular sampai ke anak-anak yang berada di pedesaan dan 

anak-anak yang akan datang. Untuk itu, semua pihak harus ikut merenungkan 

sekaligus melakukan upaya preventif (pencegahan) agar pergaulan bebas dan 

degradasi moral tersebut tidak semakin parah. 

Munculnya perilaku menyimpang dari para anak saat berinteraksi di 

dunia maya pada umumnya tidak terlepas dari ketidaktahuan jalan keluar (way 

out) atau ketidaktahuan mencari cara terbaik untuk memecahkan 

permasalahan yang berkenaan dengan gelora minat memuncak terhadap lawan 

jenis yang mulai dirasakan saat memasuki masa pubertas. Jalan keluar yang 

sering didengungkan agama adalah menikah, selain dianggap sebagai sarana 

terjitu untuk melampiaskan kebutuhan biologis, juga menghilangkan perasaan 

ingin selalu menyendiri.
164

 

Berdasarkan fakta ini, beberapa upaya pemerintah melalui Kementerian 

Informasi dan Informatika bekerjasama dengan instansi-instansi lain telah 

memblokir semua situs-situs yang dianggap mengandung unsur pornografi 

dan memberikan ancaman yang tegas bagi siapa saja yang membuat dan 

menyebarluaskan konten-konten yang berbau pornografi tersebut. 
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3. Addiction (ketergantungan) 

Addiction yaitu kondisi ketergantungan psikologis dimana seseorang 

menjadi ketergantungan terhadap sesuatu seperti narkotika, alkohol, dan zat 

adiktif, dan sebagainya. A pabila pemakaian tersebut dihentikan maka akan 

menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, 

dan sebagainya.
165

 

Bahkan saat ini beberapa rumah sakit telah membuka poli khusus bagi 

anak yang menderita Addiction atau ketergantungan bermain smartphone. Hal 

ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi orang tua ksusunya agar lebih 

waspada dan tidak acuh tak acuh terhadap pola pergaulan anaknya. Pola asuh 

permisif inilah yang mengakibatkan gejala-gejala gangguan kepribadian yang 

sering dialami oleh anak di zaman sekarang ini.    

Beberapa faktor tersebut menurut para ahli psikologi menimbulkan 

bentuk-bentuk perilaku yang mengantarkan individu pada perilaku melanggar 

hukum secara psikologis. Oleh karena itu, salah satu manfaat psikologi hukum 

terletak pada pengungkapan latar belakang dari perilaku hukum. Dari 

pengungkapan tersebut akan menunjang pembentukan hukum dan penerapan 

hukum sehingga hukum tersebut dapat berlaku sebagaiman fungsi dan mestinya. 

Hal ini dikarenakan psikologi hukum berusaha untuk memahami, mengendalikan, 

dan memperediksi tentang perilaku yang menjadi objek dalam hukum tersebut.
166
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian berada di Kecamatan Polongbangkeng Selatan 

Kabupaten Takalar. Dengan mengambil beberapa titik sesuai kebutuhan yang 

mempertimbangkan jarak, aksesibilitas, dan kesesuian dengan responden atau 

sumber data. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau 

mati), kejadian (kasus-kasus), waktu dan tempat, dengan ciri-ciri yang sama. 

Misalnya penduduk suatu kota atau kecamatan, anak-anak usia sekolah dari 

kalangan keluarga, dan sebagainya.
167

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakterisitik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
168

  

Berdasarkan pendapat tersebut, yang menjadi populasi penelitian ini 

adalah siswa kelas 3 SMP Negeri 3 Takalar dan MTs Negeri Bulukunyi. Peneliti 

memilih siswa kelas 3 SMP dan sederajat sebagai populasi karena kelas 3 

merupakan fase puncak pada pembentukan kepribadian anak. Dalam psikologi 

perkembangan, fase ini memiliki peran yang besar dalam penentuan 

kecenderungan-kecenderungan anak. Pada fase ini, anak mampu mengenal dirinya 

dan membentuk kepribadiannya melalui proses perkenalan dan interaksi dengan 

keluarga dan lingkungannya.
169
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2. Sampel   

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.
170

 Dalam 

suatu penelitian, observasi dilakukan tidak terhadap populasi, melainkan 

dilakukan pada sampel. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang 

dapat mewakili suatu populasi.
171

 Untuk menentukan besarnya sampel maka 

subjek yang diambil sebesar 10 % dari jumlah populasi.  

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

sampel aksidental. Teknik penarikan sampel aksidental didasarkan pada 

kemudahan (convenience). Sampel dapat terpilih karena berada pada waktu, 

situasi, dan tempat yang tepat.
172

 Aksidental adalah pengambilan sampel yang 

tidak ditentukan lebih dahulu, peneliti langsung mengu mpulkan data dari unit 

sampling yang ditemuinya.
173

 Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 

pada dua lokasi penelitian yaitu SMP Negeri 3 Takalar yang mewakili lembaga 

pendidikan umum dan siswa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulukunyi yang 

mewakili lembaga pendidikan agama. 

C. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan survey. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat 

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam 

masyarakat.
174

 Secara umum, penelitian deskriptif bermaksud untuk membuat 

deskripsi mengenai gejala-gejala atau kejadian. Sedangkan deskriptif dengan 

pendekatan survey berupaya menggambarkan data hasil penelitian dalam bentuk 

angka-angka serta penggunaan statistik dalam pengujian hipotesis maupun 

penarikan kesimpulan. 
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Penelitian survey merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan perangkat kuesioner. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 

suatu gejala yang menjadi pusat perhatian peneliti.
175

 Dalam penelitian survey, 

penggunaan kuesioner merupakan hal pokok untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan sesuai pokok permasalahan dan tujuan penelitian. Hasil jawaban 

responden kemudian diolah, diedit, diberi kode dan kemudian dihitung secara 

menyeluruh dengan kuesioner lainnya. Pada akhirnya data yang diperoleh berupa 

data kuantitatif dengan bentuk angka, tabel, dan analisis statistik.
176

 

Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan survey yakni data hasil 

penelitian berupa tanggapan responden pada kuesioner akan menjadi uraian 

deskriptif yang kemudian akan menjadi kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk 

menjelaskan kondisi atau suatu masalah dalam situasi yang sebenarnya. 

Dasar pertimbangan peneliti memilih metode ini dikarenakan peneliti 

ingin mengetahui seberapa besar dampak smartphone bagi karakter anak dalam 

rumah tangga secara actual dan factual, sehingga metode deskriptif dianggap 

sangat cocok untuk menggambarkan kondisi suatu kelompok tertentu. 

D. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer, yakni pengambilan data secara langsung oleh pihak-pihak 

yang terkait dengan masalah yang akan diteliti yaitu terdiri dari data tanggapan 

responden pada kuesioner, observasi perilaku anak di sekolah maupun yang 

mencerminkan karakter anak/siswa. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumber yang akan diteliti tanpa adanya perantara. Sumber data 

primer pada penelitian ini berupa kuesioner yang telah dibagikan kepada siswa 

kelas 3 SMPN 3 Takalar yang mewakili instansi pendidikan umum dan MTs 

                                                             
175Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 41 
176Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, hal. 61 

    

 61 



Negeri 1 Takalar mewakili instansi pendidikan Agama yang menjadi responden 

mewakili populasi.  

2. Data Sekunder 

        Data sekunder  adalah data pendukung atau data yang diperoleh secara 

tidak  langsung dari berbagai literatur, baik itu berupa dokumen-dokumen maupun 

tulisan yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku yang berupa artikel, 

karya ilmiah, majalah, koran dan data-data yang memiliki relefansi dengan 

subtansi penelitian. Selain itu data sekunder juga dapat diperoleh melalui lembaga 

pendidikan dimana siswa tersebut menempuh pendidikannya khususnya catatan 

dari guru agama maupun PKn. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner  

Kuesioner merupakan dokumen yang berisi daftar pertanyaan terstruktur 

dengan alternatif (option) yang dirancang untuk memperoleh informasi yang dapat 

dianalisis. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dengan 

berbagai pilihan jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai 

dengan keadaan yang dirasakan.
177

 Peneliti memberikan pertanyaan melalui 

kuesioner yang dijawab oleh responden.  

Dengan kata lain, pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan tertutup 

yaitu pertanyaan yang sudah ditentukan jawabannya terlebih dahulu sehingga 

responden tidak memilki opsi untuk jawaban lain. Segenap jawaban telah 

terangkum dalam option jawaban yang tersedia.
178

 Penggunaan metode kuesioner 

ini bertujuan untuk mengarahkan jawaban responden kepada tujuan penelitian. 

Kuesioner yang dirancang adalah daftar pertanyaan yang mengambil acuan skala 

Likert dengan alternatif (option) yaitu sangat sering, sering, kadang-kadang, tidak 
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sering dan tidak pernah. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial.
179

  

Setiap pernyataan dalam kuesioner diberi lima alternatif jawaban setelah  

data  diperoleh  dari  hasil  pengisian  kuesioner  oleh  responden,  maka 

selanjutnya disajikan dengan mempresentasikan masing-masing variable. 

Penentuan skor untuk masing-masing alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 

Kategori Skor 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

5 

4 

3 

2 

1 

 

2. Observasi 

Teknik observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena-

fenomena yang diteliti.
180

 Keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan 

data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, 

mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian 

menyimpulkan dari apa yang diamati itu. 

Tehnik observasi yang akan digunakan dalam penilitian ini, peneliti 

melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan memperhatikan bentuk 

penggunaan smartphone dan dampak dari penggunaan smartphone oleh anak usia 

13-15 tahun (SMP) di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar 

secara langsung. 

3. Dokumentasi 
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Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap 

dalam penelitian setelah teknik observasi. Dokumentasi adalah cara mendapatkan 

data dengan menelaah referensi- referensi,  mempelajari dan mencatat buku-buku, 

arsip, dokumen ,foto-foto yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian.
181

 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan mengambil dokumentasi 

yang berhubungan dengan perilaku pengguna smartphone dalam hal ini adalah 

anak usia 13-15 tahun. Menelaah buku-buku, tulisan-tulisan yang berhubungan 

dengan objek penelitian.Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini juga 

mencakup dari berbagai literatur buku, jurnal baik pada media cetak maupun dari 

media online, artikel-artikel ilmiah, makalah, dan hasil penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan untuk menyederhanakan data yang diperoleh 

agar lebih mudah untuk dipahami. Dalam pendekatan kuantitatif, analisis data 

menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan 

tertentu dalam rangka pengiterpretasian data untuk menjawab masing-masing 

rumusan masalah penelitian, dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan 

masing-masing masalah yang diteliti.
182

 Tahap tahap pengelolahan data di 

antaranya: 

1. Editing  

Editing yaitu data yang diperoleh diperiksa ulang dengan tujuan untuk 

meneliti lengkap tidaknya kuisioner yang akan diisi, keterbacaan tulisan, kejelasan 

makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan yang satu dengan yang lainnya, dan 

relevansi jawaban.
183

 Dalam artian, teknik editing untuk melihat kelengkapan-

kelengkapan data yang diperoleh. Apabila pekerjaan untuk mengumpulkan data di 

lapangan telah selesai, maka peneliti harus melihat kembali data yang telah 

diterimanya itu. Peneliti harus memeriksa kembali mengenai kelengkapan 
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jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi, dan relevansinya bagi penelitian. 

Pekerjaan tersebut lazim dinamakan editing.
184

   

2. Coding 

Coding yaitu suatu proses dimana pertanyaan-pertanyaan dan jawaban 

responden diubah menjadi angka agar mempermudah analisis data, penyimpanan 

data dalam jumlah yang besar.
185

 Hal ini dimungkinkan bila data yang akan 

dianalisis berulang-ulang. Setelah data terkumpul dan telah dilakukan 

pemerikasaan, maka langkah selanjutnya adalah memberikan kode berdasarkan 

buku kode yang telah disusun. Dalam tahap Coding data, alat yang diperlukan 

adalah lembaran kode untuk pengolahan dengan kertas tabulasi bila dilakukan 

dengan manual. Mengode data dilakukan dengan memindahkan semua data dari 

kuesioner ke lembaran kode atau kertas tabulasi dengan menggunakan kode 

sebagaimana yang telah ditetapkan. 

Setelah tahap editing dan coding selesai dilakukan, maka selanjutnya 

adalah menjumlahkan data-data yang diperoleh dan pada akhir coding ini peneliti 

akan memperoleh distribusi data dalam jumlah (frekuensi) pada setiap kategori 

yang ada. Frekuensi tersebut kemudian disusun ke dalam bentuk tabel yang 

disebut dengan kegiatan tabulasi.  

 

 

3. Tabulasi data  

Tabulasi Data yaitu memasukkan data yang sudah disusun dan dihitung ke 

dalam kertas tabulasi.
186

 Dalam hal ini, maka angka mutlak sebagai hasil 

penjumlahan frekuensi diberi bentuk persen dengan rumus sebagai berikut:
187

 

      × 100 % 

Keterangan:  
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P = persentase 

F = frekuensi                         

N = jumlah frekuensi.
188

  

Setelah mengumpulkan data menyangkut kelompok-kelompok tertentu, 

maka selanjutnya adalah mengetahui secara mendalam tentang kelompok-

kelompok tersebut. Untuk itu, diperlukan suatu nilai tunggal yang dapat mewakili 

seluruh kelompok. Oleh karena itu, analisis data sangat erat kaitannya dengan 

pencatatan serta pengolahan data. Mencari nilai rata-rata, nilai tengah, maupun 

nilai terbesar dari suatu kelompok sudah merupakan kegiatan menganalisis data. 

Cara yang digunakan adalah denagn mencari Mean atau menghitung nilai rata-rata 

metematis. Langkah ini dilakukan dengan cara menjumlahkan semua nilai yang 

ada untuk kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah nilai.
189

 

Tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan akhir dengan 

menghitung frekuensi, yaitu pencatatan secara sistematis dan konsisten data-data 

yang diperoleh dalam jumlah tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

distribusi data pada masing-masing kategori yang ada.
190

 Teknik analisis data 

yang dipakai dalam penelitian ini yakni pengumpulan data melalui angket yang 

diberi skor dengan cara: Jumlah skor ideal per-item angket (skor tertinggi) dibagi 

jumlah skor tertinggi dikalikan seratus.
191

 Realisasinya sebagai berikut: 

a) Jumlah skor tertinggi Likert = 5 x Jumlah responden (SS) 

b) Jumlah skor terendah Likert = 1 x Jumlah responden (TS) 

Jadi presentasi skor yaitu jumlah skor dibagi skor tertinggi Likert bagi 

jumlah skor ideal per-item. Selanjutnya data-data yang diperoleh diinterpretasikan 

dalam kegiatan analisis menggunakan kriteria interpretasi skor,
192

 sebagai berikut: 
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191 Dr. Yonas Muanley, M.Th, Kolokium Metodologi Penelitian Kualitatif, Weblog Kolokium 

Metodologi Penelitian Kualitatif Berisi Teori Penelitian Kualitatif dan Contoh-contoh Bab I, II, III dan IV 
penelitian kualitatif, diakses pada (1 Maret 2016). 

192 Dr. Yonas Muanley, M.Th, Kolokium Metodologi Penelitian Kualitatif, diakses pada (1 Maret 

2016)  
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Kategori Bobot Nilai 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Netral/Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

81 % - 100 % 

61 % - 80 % 

41 % - 60 % 

21 % - 40 % 

0 % - 20 % 

Data-data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan bila peneliti hanya ingin 

mendeskripsikan data sampel sesuai dengan apa adanya dan tidak ingin membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil misalnya 

penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan 

modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, 

perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, 

perhitungan persentase.
193

 Statistik deskriptif (decriptive statistic) berfungsi 

mereduksi data agar lebih mudah diinterpretasikan dan dibuat kesimpulan.
194

  

Selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap hasil 

penelitian yang telah diperoleh melalui bantuan computer Microsoft Excel 2010. 

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. 

Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk 

mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya di ukur.
195

 Validitas yaitu sejauh mana suatu alat ukur tepat dalam 

mengukur suatu data, dengan kata lain apakah alat ukur yang dipakai memang 

mengukur sesuatu yang ingin diukur. Suatu variabel atau pertanyaan dikatakan 

valid bila skor variabel atau pertanyaan tersebut berkorelasi secara signifikan 

dengan skor total. Suatu data dapat dikatakan valid apabila nilai t hitung lebih 

                                                             
193 Susanti, Meilia Nur Indah. Statistik Deskriptif & Induktif", (cet. II: Yogyakarta: Graha 

Ilmu,2014), hal. 23 
194 Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, hal. 102 
195 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D, hal. 137 
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besar dari pada nilai t tabel. Berikut kriteria pengukuran validitas instrument 

penelitian: 

1. Jika t hitung positif, dan t hitung > t tabel, maka item pertanyaan tidak valid  

2. Jika t hitung positif, dan t hasil < t tabel, maka item pertanyaan tidak valid .
 196

  

Reliabilitas adalah ukuran yang menujukkan bahwa alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian keperilakukan mempunyai keandalan sebagai alat 

ukur, diantaranya di ukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke 

waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah.
197

 Uji reliabilitas berguna untuk 

menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih 

dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data 

yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat 

konsistensi. Banyak rumus yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas, 

namun peneliti menggunakan salah satu rumus diantaranya adalah  rumus 

Spearman Brown:  

              2.r
b
 

 
r
11 =   ...................... (1)  

              1+rb 

 

Ket :  

r11 adalah nilai reliabilitas  

rb adalah nilai koefisien korelasi   

Uji korelasi yang digunakan adalah Pearson Product Moment yang 

bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel. Nilai koefisien 

reliabilitas memilki kategori sebagai berikut:  

0,8<r11<=1,0 Sangat Tinggi 

                                                             
196 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 72.   

197 Suhar Janti, Analisis Validitas dan Reliabilitas dengan Skala LIKERT Terhadap Pengembangan 

SI/TI dalam Penentuan Pengambilan Keputusan Penerapan Strategi Planning pada Industri Garmen, tinjauan 

Buku: Pemodelan Persamaan Struktural & Aplikasinya Menggunakan Amos 5, oleh: Zulganef. Jurnal Sains, 

Yogyakarta, (15 November 2014). Hal. 156  

 

    

 68 



0,6<r11<=0,8 Tinggi 

0,4<r11<=0,6 Sedang 

0,2<r11<=0,4 Rendah 

-1,0<r11<=0,2 Sangat Rendah 

Rentang koefisien korelasi yang berkisar antara -1 sampai 1 tersebut dapat 

disimpulkan bahwa apabila semakin mendekati nilai 1 maka hubungan akan 

semakin erat, sedangkan mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. 

Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak dilakukan, karena jika instrument 

yang digunakan sudah tidak valid dan reliable maka dipastikan hasil 

penelitiannya pun tidak akan valid dan reliable. Sugiyono menjelaskan perbedaan 

antara penelitian yang valid dan reliable dengan instrument yang valid dan 

reliable dapat diartikan penelitian yang valid artinya bila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

yang diteliti. Sedangkan penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data 

dalam waktu yang berbeda.
198

 

Dalam pengukuran yang dilakukan adalah menggunakan skala Likert. 

Cara pengukuran adalah dengan menghadapkan seorang respoden dengan sebuah 

pernyataan dan kemudian diminta untuk diminta jawaban dari lima pilihan 

jawaban, dimana nilai jawaban memiliki nilai jawaban yang berbeda. Dalam 

penelitian ini digunakan pernyataan tertutup dengan rentang skala penilaian yaitu: 

Sangat Sering, Sering, Kadang-Kadang, Tidak Sering, Tidak Pernah.  

Pengujian lanjutan untuk menentukan apakah koefisien korelasi yang 

didapat bisa digunakan untuk mewakili populasi, maka digunakan uji signifikansi 

dari uji t, berikut rumus t tabel sebagai berikut: 
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Tabel r 

(Pearson Product Moment) 

Uji 1 sisi dan 2 sisi pada taraf signifikansi 0,05 

 

N 1-tailed  2-tailed N 1-tailed 2-tailed 

3 0.98 0.997 46 0.246 0.291 

4 0.90 0.950 47 0.243 0.288 

5 0.80 0.878 48 0.240 0.285 

6 0.72 0.811 49 0.238 0.282 

7 0.66 0.755 50 0.235 0.279 

8 0.62 0.707 51 0.233 0.276 

9 0.58 0.666 52 0.231 0.273 

10 0.54 0.632 53 0.228 0.270 

11 0.52 0.602 54 0.226 0.268 

12 0.49 0.576 55 0.224 0.265 

13 0.47 0.553 56 0.222 0.263 

14 0.45 0.532 57 0.220 0.261 

15 0.44 0.514 58 0.218 0.258 

16 0.42 0.497 59 0.216 0.256 

17 0.41 0.482 60 0.214 0.254 

18 0.40 0.468 61 0.213 0.252 

19 0.38 0.456 62 0.211 0.250 

20 0.37 0.444 63 0.209 0.248 

21 0.36 0.433 64 0.207 0.246 

22 0.36 0.423 65 0.206 0.244 

23 0.35 0.413 66 0.204 0.242 

24 0.34 0.404 67 0.203 0.240 

25 0.33 0.396 68 0.201 0.239 

26 0.33 0.388 69 0.200 0.237 

27 0.32 0.381 70 0.198 0.235 

28 0.31 0.374 71 0.197 0.233 

29 0.31 0.367 72 0.195 0.232 

30 0.30 0.361 73 0.194 0.230 

31 0.30 0.355 74 0.193 0.229 

32 0.29 0.349 75 0.191 0.227 

33 0.29 0.344 76 0.190 0.226 

34 0.28 0.339 77 0.189 0.224 

35 0.28 0.334 78 0.188 0.223 

36 0.27 0.329 79 0.186 0.221 

37 0.27 0.325 80 0.185 0.220 

38 0.27 0.320 81 0.184 0.219 

39 0.26 0.316 82 0.183 0.217 

40 0.26 0.312 83 0.182 0.216 

41 0.26 0.308 84 0.181 0.215 

42 0.25 0.304 85 0.180 0.213 

43 0.25 0.301 86 0.179 0.212 

44 0.25 0.297 87 0.178 0.211 

    

 70 



45 0.24 0.294 88 0.176 0.210 

  Sumber: Function Statistical Microsoft excel 2010. 

Tahap terakhir adalah mencari pembuktian hipotesis dengan 

menggunakan uji koefisien regresi linear secara parsial menggunakan bantuan 

Microsoft Excel 2010. Uji signifikansi terhadap masing-masing koefisien regresi 

diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berkaitan dengan hal ini, uji 

signifikansi secara parsial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.
199

 

Analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui seberapa erat pengaruh dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut kesimpulan uji 

korelasi: 

 

Kesimpulan Korelasi 

0.00-0.199 

0.20-0.399 

0.40-0.599 

0.60-0.799 

0.80-1.0 

Sangat Lemah 

Lemah 

Sedang/Cukup 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
199 Sindi Larasati, Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Wilayah Telkom 

Jabar Barat Utara (Witel Bekasi), Tinjauan buku: Metode Penelitian Bisinis, oleh: Sanusi, Jurnal 

Management dan Organisasi, Vol. 5, No. 3, (Desember 2014), hal. 206  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar 

1. Pemerintahan Kecamatan Polongbangkeng Selatan 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah sebuah wilayah yang berada 

di bawah pemerintahan Kabupaten Takalar provinsi Sulawesi Selatan dan 

memiliki kantor dinas yang berlokasi di dusun Makammu II Kelurahan Bulukunyi 

Kabupaten Takalar. Jarak dari ibu kota Provinsi atau kota Makassar adalah sekitar 

50 km atau sekitar 1 samapi 2 jam perjalanan. Adapun struktur organisasi 

pemerintahan Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Polongbangkeng Selatan. 

 

 

 

Muriati, S.Sos, MSi 

Kasi 
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Safruddin, S.P   Muh. Irsyad, S.E Kamaruddin, 

S.Sos 
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S.Sos, 

Suaib. S, S.Ap, 

M.AP 

Camat 

Baharuddin, S.Sos, M.Si 

Sekertaris 

Sainuddin, S.Sos, M. Adm.SDA 
Jabatan Fungsional 

Kasubag Umum dan 

Kepegawaian 

Kasubag Penyususnan 

Program & 

Keuangan Muh. Yamin, S.Sos 
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2. Letak Geografis 

Bila dilihat dari latar sejarah, wilayah Polongbangkeng adalah wilayah 

kesatuan adat yang terdiri dari empat kesatuan adat yakni Bajeng, Malewang, 

Lassang, dan Pangkalang. Pembentukan Polongbangkeng diperkirakan atara tahun 

1816 dimana pada waktu itu Inggris meniggalkan Hindia Belanda. Pada waktu itu 

daerah Pologbangkeng terdiri dari Malewang, Moncongkomba, Bontokadatto, 

lassang dan Lantang serta daerah perkampungan yakni Pattalassang, Sompu, 

Bilacaddi, Pasoleang, Salaka, Sabintang, Tamasongo, Sambila, Sayoang, dan 

Anaauang. Dari beberapa daerah ini, Polongbagkeng dipimpin oleh Tumalompona 

Polongbangkeng yakni Daeng Manompo. 

Polombangkeng Selatan sebagai salah satu kecamatan yang terletak 

disebelah selatan dan berjarak kurang lebih 10 kilometer dari ibukota Kabupaten 

Takalar. Ibu kota Kecamatan Polombangkeng Selatan terletak di Kelurahan 

Bulukunyi yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Polombangkeng 

Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto, sebelah selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Mangarabombang dan sebelah barat berbatasan 

dengan Kecamatan Pattallassang. Luas wilayah Kecamatan Polombangkeng 

Selatan sekitar 88,07 km2atau sebesar 15,54 % dari total Kabupaten Takalar yang 

memiliki 4 desa dan 6 kelurahan. Adapun daftar nama-nama desa/ kelurahan di 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar diantaranya Kelurahan/ desa 

Bontokadatto, Bulukunyi, Cakura, Canrego, Lantang, Moncongkomba, 

Pa‟bundukang, Patte‟ne, Su‟rulangi dan Rajaya. Selain itu, wilayah Kecamatan 

Polombangkeng Selatan di bagi dalam wilayah 228 RW/RT. Kelembagaan yang 

ada di kecamatan Polombangkeng Selatan antara lain Pemuda sebanyak 18 buah, 

Badan Perwakilan Desa (BPD) sebanyak 4 buah, Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) dan P2A sebanyak 10 buah.
200

 

                                                             
200 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar, Kecamatan Polongbangkeng Selatan 2018, No. 

Publikasi/Publication Number: 73050.1807 
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3. Keadaan Cuaca dan Iklim 

Secara Umum Kecamatan Polongbangkeng Selatan beriklim tropis dimana 

suhu udara mencapai rata-rata 25
0
C-30

0
C sepanjang tahun dan memiliki dua tipe 

musim yaitu musim hujan dan musim kemarau antara bulan Mei sampai bulan 

September. Curah hujan mencapai Rata-rata 2000 mm-3000 mm pertahun. Curah 

hujan terjadi karena di pengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran atau 

pertemuan arus udara. Pada tahun 2017, rata- rata hari hujan dalam setahun sekitar 

9 hari dengan rata-rata curah hujan setahun sekitar 27,46 mm. Jumlah hari hujan 

banyak terjadi di bulan Mei dan bulan Nopember. Sedangkan curah hujan banyak 

terjadi pada bulan Januari dan bulan Maret.
201

 

4. Kependudukan 

Jumlah penduduk Kecamatan Polombangkeng Selatan pada tahun 2017 

sekitar 28.494 jiwa, yang terdiri dari 13.397 laki-laki dan 15 097jiwa perempuan. 

Dari jumlah tersebut, Desa Lantang adalah yang terbesar jumlah penduduknya 

sekitar 4 102 jiwa dan desa yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Desa 

Su‟rulangi sekitar 1.408 jiwa. Kepadatan penduduk Kecamatan Polombangkeng 

Selatan dalam kurun waktu 2016 hingga 2017, nampak mengalami kenaikan,dari 

321jiwa/km2 tahun 2016 menjadi 323 jiwa/km2 tahun 2017. Jika dilihat 

perdesa,tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Lantang, yakni 

sekitar 1.046jiwa/km2 , diikuti Kelurahan Pa‟bundukang sekitar 750 jiwa/km2 . 

Sedangkan desa dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kelurahan Bulukunyi 

yakni sekitar 211 jiwa/km2 . Penduduk usia produktif yakni kelompok umur 15-

64 tahun di Kecamatan Polombangkeng Selatan mengalami peningkatan dari 18 

613di tahun 2016 menjadi 18 762di tahun 2017. Sedangkan usia tidak produktif 

mengalami penurunan yakni kelompok 0-14 tahun 7 271 menjadi 7.245 di tahun 

2017 dan 65+ tahun dari tahun 2016 2. 403 menjadi 2.464.
202
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5. Pendidikan 

Salah satu faktor untuk kemajuan pendidikan adalah melalui penyediaan 

sarana dan prasarana yakni adanya peningkatan jumlah sekolah dan jumlah 

pengajar. Jumlah Sekolah Dasar (SD)Sederajat sebanyak 29 sekolah, Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP) Sederajat sebanyak 6 sekolah,dan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat sebanyak 6 sekolah, dan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat sebanyak 2 sekolah. Jumlah murid SD 

Sederajat yang menikmati pendidikan di sekolah ditahun 2017 di Kecamatan 

Polombangkeng Selatan sebanyak 3.086 murid. Jumlah siswa SLTP/ Sederajat 

sebanyak 1.282 siswa, dan jumlah siswa SLTA/Sederajat sebanyak 460 siswa. 

Pada jenjang pendidikan SD Sederajat di Kecamatan Polombangkeng Selatan, 

seorang guru rata-rata mengajar 9 murid, jenjang pendidikan SLTP, seorang guru 

rata-rata mengajar 10 siswa. Sedang pada jenjang pendidikan SLTA, seorang guru 

rata-rata mengajar 7 siswa.
203

 

6. Kesehatan 

Perhatian pemerintah terhadap kesehatan semakin meningkat. Hal ini 

dapat di lihat dari upaya yang di lakukan adalah pengadaan dan pemanfaatan 

fasilitas kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas petugas dan pemberian 

penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat. Dari 10 Desa/Kelurahan yang ada di 

Kecamatan Polombangkeng Selatan, belum semuanya memiliki sarana dan 

prasarana kesehatan misalnya Desa Su‟rulangi belum ada pustu, mesti di 

Kelurahan Pa‟bundukang dan Kelurahan Bulukunyi memang tidak ada pustu 

karena di dua Kelurahan tersebut sudah mempunyai masing-masing Puskesmas.
204

 

7. Sumber Daya dan Energi 

Sektor energy dan sumber daya merupakan salah satu sektor utama dalam 

menunjang perekonomian suatu daerah. Pengolahan sumber daya dibagi menjadi 
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 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar, hal 20 
204 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar, hal 20 

    

 75 



empat kelompok yaitu industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Salah satu 

sarana usaha industri adalah penggilingan padi dimana kita ketahui bahwa 

Kecamatan Polombangkeng Selatan adalah potensi padi yang merupakan hampir 

sebagian besar mata pencaharian masyarakat ada pada sektor itu sehingga peranan 

akan kehadiran penggilingan padi sangat menunjang kemudahan 

petani/masyarakat untuk menggiling padinya tanpa pergi keluar desa.
205

 

Luas lahan padi sawah yang ada di Kecamatan Polombangkeng Selatan 

terluas ada di Desa Lantang dengan luas panen yang luas pula. Itu di karenakan 

karena Desa Lantang merupakan Desa yang memiliki luas wilayah yang paling 

luas diantara Desa lainnya. Tentang luas irigasi, Desa Lantang juga memiliki luas 

irigasi yang paling luas diantara yang lain mengingat Desa Lantang adalah Desa 

yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Polombangkeng Utara dimana 

sekitar wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara memiliki Bendungan yang 

sebagian besar mengaliri sawah yang ada di Desa Lantang bahkan masih sempat 

terdistribusi ke Desa tetangga karena Desa Lantang juga merupakan Desa yang 

posisinya agak tengah yang memungkinkan air irigasi terdistribusikan ke Desa 

tetangga.  

Mengenai Tanaman Palawija yang paling luas tanamnya adalah Tanaman 

Jagung seluas 1 209,6 Ha dengan Produksinya sebesar 7.352,6 (ton),Menyusul 

Tanaman Kacang Hijau dgn luas tanam 387,5 Ha dengan produksi sebesar 588,6 

(ton) .Dan paling rendh luas Tanmny adalah Ubi Jalar yaitu 11,6 Ha dengan 

produksi sebesar 165,0 (ton).
206

 

8. Perdagangan dan Pariwisata 

Data sektor perdagangan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah 

sarana perdagangan di Kecamatan Polombangkeng Selatan ada sebanyak 2 pasar, 

51 toko, 479 kios, dan 48 warung. Adapun objek wisata yang ada di Kecamatan 
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Polombangkeng Selatan antara lain Permandian Saluka, Wisata Sejarah Lapris, 

Pesta Lammang/dodoro‟, Bulu‟pedda, dan Gunung Buakanga.
207

 

B. Penggunaan Smartphone oleh Anak dalam Rumah Tangga 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada bulan September 

sampai bulan November, penulis mendapatkan data dari hasil observasi dan 

kuesioner yang dibagikan kepada para responden di lapangan, peneliti 

memperoleh  hasil tabulasi data tentang penggunaan smartphone oleh anak di 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1 

 Penggunaan Smartphone untuk berinteraksi di Media Sosial (Facebook, 

Instagram, Whatsapp, dan sebagainya). 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

12 

13 

5 

- 

- 

40 % 

43,3 % 

16,7 % 

- 

- 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 27 Januari 2020.  

 Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh data deskriptif seperti yang 

seperti yang terlihat dalam tabel 1 yang berkaitan dengan pertanyaan: Anda 

menggunakan smartphone untuk berinteraksi di Media Sosial (Facebook, 

WhatsApp, Intagram*). Mayoritas responden 43,3% menyatakan sering 

menggunakan smartphone untuk berinteraksi di media sosial. 40 % di antaranya 

mengaku sangat sering dan 16,7 % mengaku kadang-kadang.  

Hasil tabulasi data dari kategori tersebut menghasilkan skor 127 dengan 

nilai rata-rata sebesar 84,67 % sehingga secara keseluruhan penggunaan 
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smartphone yang dilakukan oleh anak dalam rumah tangga yaitu untuk 

berinteraksi di media sosial seperti facebook, whatsapp, instagram dan sebagainya 

berada pada kategori sangat tinggi. Artinya hampir setiap aktivitas keseharian 

anak dengan smartphonenya selalu berhubungan dengan interaksi dan komunikasi 

di berbagai aplikasi jejaring sosial.   

Faktor utama yang mempengaruhi sangat tingginya penggunaan media 

sebagai tempat sosialisasi anak karena Sosial Media secara psikologis dianggap 

cara terbaik oleh anak dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Anak memiliki 

kebutuhan untuk memiliki dan bersama dengan teman-temannya dalam suatu 

jaringan sosial untuk menjalin hubungan serta untuk mengaktualisasikan diri.
208

 

Secara psikologi, tingginya persentase pengguna sosial media disebabkan oleh 

faktor kebutuhan serta ketergantungan terhadap komunikasi dan informasi dalam 

aktifitas sehari-hari. Dengan media sosial, setiap anak dapat mengajak siapa saja 

yang tertarik untuk berpertisipasi dengan memberi kontribusi secara terbuka, 

memberi komentar serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak 

terbatas.
209

  

Kebutuhan sosial diaktualisasikan anak dengan cara membangun sebuah 

pandangan yang baik terhadap setiap orang dengan anggapan bahwa dengan itu 

mereka bisa diterima di lingkungan sosialnya. Hal ini ditunjukkan dengan cara 

mempresentasikan dirinya melalui foto, membuat status, membagi video kegiatan 

yang mereka lakukan di akun pribadi masing-masing agar mendapat perhatian 

dari orang lain melalui tanggapan atau komentar. 

Tabel 2 

Penggunan smartphone untuk mengakses/mendownload konten-konten di 

Internet. 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

                                                             
208 Apriadi Tamburaka, Literasi Media. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2013), hal. 223 

209 Briggs dan Peter Burke. Sejarah Sosial Media dari Gutenberg sampai Internet. (edisi I, jakarta : 

yayasan obor indonesia 2006), hal. 10  
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Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

3 

17 

10 

- 

- 

10 % 

56,7 % 

33,3 % 

- 

- 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 27 Januari 2020 

 Berdasarkan tabulasi data yang dilakukan, maka diperoleh hasil deskriptif 

bahwa mayoritas responden 56,7 % mengaku sangat sering menggunakan 

smartphone untuk mengakses/mendownload konten-konten di Internet. 33,3 % 

responden lainnya mengaku kadang kadang dan disusul kategori sering dengan 

persentase 10 %.  

 Hasil tabulasi data yang diperoleh dari kategori tersebut menghasilkan 

nilai rata-rata sebesar 75,3% sehingga secara keseluruhan penggunaan smartphone 

untuk mendownload/mengunduh konten-konten di internet merupakan salah satu 

bentuk penggunaan smartphone yang dominan dilakukan anak dengan kategori 

tinggi. Artinya anak yang memiliki smartphone akan lebih aktif mencari 

informasi di internet karena mudah menemukan bahan seperti artikel, gambar, 

video dan sebagainya di smartphonenya daripada mereka yang tidak memiliki.  

 Dalam kaitannya dengan psikologi, teori ketergantungan adalah teori 

yang menyatakan bahwa ketika seseorang semakin bergantung pada suatu media 

untuk memenuhi kebutuhannya terhadap informasi, media tersebut menjadi 

semakin penting untuk orang itu.
210

 Tingginya penggunaan smartphone untuk 

                                                             
210 Sharen Gifary dan Iis Kurnia N, Intensitas Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku 

Komunikasi, Tinjauan buku: Communication Theories: Origins, Methods, And Uses In The Mass Media. 

Oleh: Severin, Werner J. dan James W. Tankard, jurnal Sosioteknologi, vol 14, no. 2 (Agustus 2015), hal. 

171   
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mengakses informasi di internet merupakan murni motif emosional sebagai daya 

pendorong yang melibatkan perasaan seseorang, lifestyle, dan keingintahuan 

terhadap suatu informasi secara mendalam yang dianggap penting untuk 

diketahui, misalnya berita, gambar, video dan sebagainya. Penggunaan 

smartphone sebagai media informasi yang meliputi membaca, mendengar dan 

menonton secara aktif dibuktikan dengan tingginya intensitas penggunaan 

smartphone untuk mengakses dan mendownload konten-konten di internet. 

Tabel 3 

Penggunaan smartphone untuk mengakses media hiburan 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

5 

13 

9 

3 

- 

16,7 % 

43,3 % 

30 % 

10 % 

- 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 27 Januari 2020 

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh data deskriptif seperti yang 

seperti yang terlihat dalam tabel 3 yang berkaitan dengan pertanyaan: Anda 

menggunakan smartphone untuk mengakses hiburan. Mayoritas responden 43,3% 

menyatakan sering menggunakan smartphone untuk mengakses hiburan. 30 % di 

antaranya mengaku kadang-kadang, 16,7 % mengaku sangat sering dan disusul 10 

% mengaku tidak sering.  

Hasil tabulasi data dari kategori tersebut menghasilkan nilai rata-rata 

sebesar 73,3 % sehingga secara keseluruhan penggunaan smartphone yang 

dilakukan oleh anak dalam rumah tangga yaitu sebagai media hiburan berada pada 

kategori tinggi. Artinya smartphone digunakan oleh anak sebagai media 

mainan/hiburan ketika mereka berada di dalam rumah mereka masing-masing. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bernauy, menunjukkan bahwa 

kecenderungan penggunaan aplikasi hiburan seperti video, music dan game pada 

smartphone diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya: pemisahan diri, sarana 

hiburan, dan pertemanan di dunia maya. Motivasi yang banyak ditemukan adalah 

permasalahan sehari-hari atau depresi dan pelarian diri, kekuasaan, kurangnya 

control diri, dan tantangan.
211

   

Kebutuhan dalam hal mengakses media hiburan didasarkan pada adanya 

keinginan untuk menghibur diri sebagai akibat latar belakang kehidupan anak, 

serta pengaruh dari lingkungan sosialnya seperti teman. Anak yang aktif 

menggunakan aplikasi hiburan seperti game, video, musik dan sebagainya pada 

dasarnya adalah salah satu bentuk pelarian diri secara psikologis. Media hiburan 

pada smartphone dianggap mampu mengurangi depresi terhadap segala 

permasalahan yang sedang dihadapi. Media hiburan pada smartphone digunakan 

untuk menghindari lingkungan yang menekan dan perasaan yang tidak 

mengenakan sehingga mereka akan mampu melupakan masalah mereka sejenak. 

Tabel 4 

Penggunaan smartphone untuk mengakses informasi pendidikan 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

7  

13 

10 

- 

- 

23,3 % 

43,3 % 

33,3 % 

- 

- 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 27 Januari 2020 

                                                             
211 M., Carbonell, X. Beranuy & Mark, D. G. A Qualitative Analysis of Online Gaming Addicts in 

Treatment. Int J Ment Health Addiction, 11 (2013), hal. 149–161 
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 Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh data deskriptif seperti yang 

seperti yang terlihat dalam tabel 4 yang berkaitan dengan pertanyaan: Anda 

menggunakan smartphone untuk mengakses pendidikan. Mayoritas responden 

mengaku sering 43,3 % menggunakan smartphone untuk mengakses informasi 

edukatif, disusul kemudian kategori kadang-kadang dengan persentase 33,3 %, 

dan terakhir kategori sangat sering dengan persentase 23,3 %.  

 Hasil tabulasi data dari kategori tersebut menghasilkan skor 117 dengan 

nilai rata-rata sebesar 78 % sehingga secara keseluruhan salah satu bentuk 

penggunaan smartphone oleh anak dalam rumah tangga yaitu sebagai media 

pendidikan berada pada kategori tinggi. Artinya pemanfaatan smartphone dalam 

mengakses informasi pendidikan/edukasi oleh anak bertujuan untuk menambah 

wawasan keilmuan melalui beragam referensi yang dapat mereka akses melalui 

smartphone dalam menunjang nilai akademik di sekolah secara mudah dan cepat.  

 

 

Tabel 5 

Penggunaan smartphone untuk mengakses (film, music, olahraga, ceramah, 

pornografi*) di YouTube 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

5  

11 

10 

4 

- 

16,6 % 

36,6 % 

33,3 % 

13,3 % 

- 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 27 Januari 2020 

 Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh data deskriptif seperti yang 

seperti yang terlihat dalam tabel 5 yang berkaitan dengan pertanyaan: Anda 
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menggunakan smartphone untuk mengakses (film, music, olahraga, ceramah, 

pornografi*) di YouTube. Mayoritas responden mengaku sering menggunakan 

smartphone untuk mengakses film, music, olahraga, ceramah, pornografi* di 

Youtube dengan persentase 36,6 % disusul kategori kadang-kadang dengan 

persentase 33,3 %, kemudian anak yang mengaku sangat sering sebanyak 16,6 % 

dan terakhir kategori tidak sering dengan persentase 13,3 %. 

 Hasil tabulasi data dari kategori tersebut menghasilkan skor 107 dengan 

nilai rata-rata sebesar 71,3 % sehingga secara keseluruhan salah satu bentuk 

penggunaan smartphone oleh anak dalam rumah tangga yaitu untuk mengakses 

film, music, olahraga, ceramah, pornografi* di Youtube berada pada kategori 

tinggi. Artinya penggunaan smartphone dengan intensitas tertentu, didasarkan 

pada persepsi atau adaptasi anak terhadap konten-konten postif dan negatif di 

dalam lingkungan digital. Karakter anak yang menyimpang dari nilai-nilai 

agama yang benar merupakan perwujudan dari pengaruh literasi digital yang 

buruk seperti pornografi, hoax dan kekerasan yang mereka peroleh di berbagai 

media khususnya Youtube. Perilaku Dissosial ini tentu didapatkan anak melalui 

penggunaan konten-konten yang salah sehingga dapat mengakibatkan gangguan 

secara psikologis yang akan berdampak pada karakter anak.  

 Selain faktor eksternal tersebut, faktor internal juga memilki pengaruh 

yang kuat seperti emosi anak pada fase perkembangan yang masih belum stabil. 

Mereka cenderung memiliki keingintahuan yang tinggi dalam mencari, mencerna 

dan memahami setiap konten postif atau negatif secara utuh. Ketidakmampuan 

anak dalam mencerna dan memaknai setiap konten-konten negatif di internet 

disebabkan oleh lemahnya pengawasan serta bimbingan oleh orang tuanya yang 

pada akhirnya berdampak pada karakter anak. 

 Terkait penggunaan fitur YouTube, secara psikologis dapat memberikan 

pengaruhi terhadap karakter anak disebabkan konten-konten yang dikandungnya. 

Penggunaan yang negatif seperti pornografi tentu akan membawa pengaruh buruk 
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yang dapat mengakibatkan reaksi Deviasi Sexual pada anak. Reaksi ini akan 

membawa anak pada perilaku Dis-sosial seperti pelecehan sexual dan asusila. 

Selain itu, penggunaan yang postif seperti pendidikan dan ceramah-ceramah 

agama tentu akan meningkatkan nilai-nilai intelektual dan spiritual anak itu 

sendiri. 

C. Fitur-Fitur Smartphone yang Digunakan oleh Anak 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang fitur-

fitur yang digunakan oleh anak di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten 

Takalar, maka diperoleh tabulasi data sebagai berikut:  

Tabel 6 

Social Media 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

10 

11 

7 

2 

- 

33,3 % 

36,6 % 

23,3 % 

6,6 % 

- 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 27 Januari 2020 

 Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh data deskriptif seperti yang 

seperti yang terlihat dalam tabel 6 yang berkaitan dengan pertanyaan: Anda 

menggunakan smartphone dengan akses Media Sosial setiap hari. Mayoritas 

responden 33,3 % mengaku sangat sering menggunakan fitur media sosial, 36,6 % 

mengaku sering, 23,3 %  diantaranya mengaku kadang-kadang dan sisanya 6,6 % 

mengaku tidak sering. 

Hasil tabulasi data dari kategori tersebut menghasilkan skor 119 dengan 

nilai rata-rata sebesar 79,3 % sehingga secara keseluruhan dapat diketahui bahwa 

penggunaan fitur Social Media oleh anak seperti Facebook, Instagram, Whatsapp 
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dan sebagainya dalam rumah berada pada kategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh 

faktor internal dalam diri anak pada fase perkembangan yang membuat anak 

terdorongan untuk bersosialisasi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Hal 

ini membuat anak senangtiasa mendekati orang lain yang ditunjukkan dengan 

perilaku komunikasi dan interaksi mereka di media sosial. 

Fitur-fitur sosial media seperti Facebook, Instagram, Whatsapp dan 

sebagainya, membuat penggunanya dapat dengan bebas mengedit, menambahkan, 

memodifikasi baik tulisan, gambar, vidio, grafis dan berbagai model. Tingginya 

penggunaan fitur-fitur media sosial tidak lepas dari kebutuhan sosial anak dalam 

menyaring, memahami, menganalisis, menilai, mengatur dan mengevaluasi setiap 

informasi dalam interaksinya dengan orang lain di media sosial.
212

 Dengan fitur 

media sosial, anak mendapatkan tempat untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

tekstual serta memberikan ruang yang besar bagi anak untuk menunjukkan dirinya 

di hadapan publik.  

Tabel 7 

YouTube 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

5 

11 

10 

4 

- 

16,6 % 

36,6 % 

33,3 % 

13,3 % 

- 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 27 Januari 2020 

 Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh data deskriptif seperti yang 

seperti yang terlihat dalam tabel 6 yang berkaitan dengan pertanyaan: Anda 

                                                             
212 Nani Pratiwi, Nola Pritanova, Pengaruh Literasi Digital terhadap Psikologis Anak dan Remaja, 

Tinjauan buku: Definisi, Manfaat, dan Elemen Penting Literasi Digital, oleh: Murad Maulana, Jurnal Ilmiah 

Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia (Yogyakarta: UNY, 2020), hal. 14  
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menggunakan smartphone dengan akses YouTube setiap hari. Mayoritas 

responden 36,6 % mengaku sering menggunakan smartphone dengan akses 

Youtube setiap hari, 33,3 %  diantaranya mengaku kadang-kadang, dan sebanyak 

16,6 % responden mengaku sangat sering dan sisanya 13,3 % mengaku tidak 

sering.  

Hasil tabulasi data dari kategori tersebut menghasilkan skor 107 dengan 

nilai rata-rata sebesar 71,3 % sehingga secara keseluruhan dapat diketahui bahwa 

penggunaan aplikasi Youtube oleh anak untuk mengakses film, ceramah, olahraga, 

pornografi* dan sebagainya dalam rumah berada pada kategori tinggi. Tingginya 

penggunan fitur Youtube disebabkan karena pengguna situs dapat dapat saling 

membagi dan mencarai konten-konten video yang diinginkan.  

YouTube adalah website yang berisi konten video yang dapat diakses 

secara online dan yang utama dari kegunaan situs ini adalah sebagai media untuk 

mencari, melihat dan berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia 

melalui suatu Web. Para pengguna website ini saling membagi konten-konten 

media, baik seperti video, e-book, gambar, dan lain-lain.
213

 Youtube merupakan 

fitur smartphone yang memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk 

menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, 

klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, 

video orisinal pendek, dan video pendidikan.
214

 

    Youtube pada dasarnya dapat memberikan manfaat yang besar khusunya 

di dunia pendidikan, anak dapat menggunakan fitur tersebut untuk membantu 

dalam mengerjakan pelajaran sekolah sehingga ilmu yang mereka dapatkan lebih 

mendalam. Namun kurangnya bimbingan dan pengawasan dari orang tua terkait 

konten negatif serta penggunaan waktu dalam mengakses fitur tersebut akhirnya 

memunculkan sifat ketergantungan atau reaksi Addiction pada anak. 

                                                             
213 ptkomunikasi.wordpress.com, pengertian-media-sosialperan-serta-fungsinya, diakses /201 

2/06/11. 
214  Wikipedia.org 
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Tabel 8 

Game 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

5 

12 

11 

2 

- 

16,6 % 

40 % 

36,6 % 

6,6 % 

- 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 27 Januari 2020 

 Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh data deskriptif seperti yang 

seperti yang terlihat dalam tabel 7 yang berkaitan dengan pertanyaan: Anda 

menggunakan smartphone dengan akses Game setiap hari. Mayoritas responden 

40 % mengaku sering menggunakan smartphone dengan akses game setiap hari, 

sedangkan 36,6 % diantaranya mengaku kadang-kadang,  dan sebanyak 16,6 % 

anak mengaku sangat sering dan 6,6 % mengaku tidak sering.  

 Hasil tabulasi data yang diperoleh dari kategori tersebut menghasilkan 

skor 110 dengan nilai rata-rata sebesar 73,3 % sehingga secara keseluruhan dapat 

diketahui bahwa penggunaan fitur/aplikasi Game baik game online maupun 

offline oleh anak dengan smartphonenya berada pada kategori tinggi. Artinya, 

penggunaan fitur game digunakan oleh anak setiap hari di rumah mereka masing-

masing.  

 Penggunaan fitur game yang tinggi selain karena sebagai media hiburan 

juga dipengaruhi oleh adanya sifat Addictive yang dimilki fitur tersebut. 

Akibatnya, penggunaan dengan intensitas tinggi akan membuat anak mengalami 

berbagai gangguan klinis yang secara psikologis merujuk pada penggunaan yang 
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tidak terkontrol dan merugikan.
215

 Faktor utama tingginya penggunaan fitur game 

disebabkan pengaruh situasi emosional serta pengaruh budaya di lingkungan 

sosial tempat anak tersebut bergaul. Penggunaan fitur game oleh anak merupakan 

bentuk pelarian diri akibat adanya masalah secara emosional baik dalam rumah 

tangga maupun di lingkungan sosialnya. 

Fitur game saat ini muncul dan berkembang dengan pesat yang didesain 

dengan berbagai jenis dan beragam gendre seperti perang, petualangan, olahraga, 

teka-teki dan sebagainya. Game berbasis online maupun offline yang terdapat 

pada smartphone saat ini mampu menyajikan permainan yang melibatkan 

penggunanya ke dalam suasana pengalaman bermain yang memicu konsentarsi 

dan emosi tinggi para pemainnya. Pemain dapat membentuk atau membuat 

permainan itu sendiri, seperti menciptakan ruang baru, memodifikasi karakter dan 

penggunaan senjata.
216

 

Game merupakan dunia virtual dimana pengguna dapat mengreplikasikan 

diri di lingkungan 3D, para pemain bisa muncul dalam bentuk karakter atau 

avatar-avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di 

dunia nyata. Selain itu, game membuat pemain tidak hanya bermain sendirian 

(single), tetapi memungkinkan bermain bersama puluhan orang sekaligus dari 

berbagai lokasi (multiplayer) dalam suatu jaringan (daring). Game menjadi 

konsumsi anak setiap hari karena mampu memberikan nuansa yang baru dimana 

interaksi sosial dengan orang lain semakin intesif, yang dibarengi dengan 

keasyikan bermain game oleh penggunanya. 

 

 

 

                                                             
215 Fadjri Kirana Anggarani, Internet Gaming Dissorder: Psikopatatologi Budaya Modern, hal. 3 

   216 Fadjri Kirana Anggarani, Internet Gaming Dissorder: Psikopatatologi Budaya Modern, Tinjauan 

buku: Understanding Online Gaming Addiction and Treatment Issues for Adolescents, oleh: K. Young, Jurnal 

Psikologi, vol. 23, no. 1, (Juni 2015), hal. 2 
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D. Dampak Penggunaan Smartphone oleh Anak dalam Rumah Tangga 

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif maupun 

positif.
217

 Pada bab sebelumnya telah banyak dikaji dampak-dampak negatif dan 

positif penggunaan smartphone terhadap anak, namun dalam pembahasan ini lebih 

ditekankan kepada dampak negatif dari penggunaan smartphone terhadap anak 

usia 13-15 tahun dalam rumah tangga di Kecamatan Polongbangkeng Selatan 

Kabupaten Takalar. 

Oleh karena itu, berdasarkan observasi dan hasil penelitian berupa data 

yang diperoleh melalui kuesioner yang dilakukan pada bulan September 2019-

November 2019, maka dapat diklasifikasikan tentang dampak smartphone bagi 

anak dalam rumah tangga sebagai berikut: 

Tabel 9 

Penggunaan smartphone (medsos, game, video*) 1-2 jam/hari 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

4 

13 

11 

2 

1 

13,3 % 

43,3 % 

36,6 % 

6,6 % 

3,3 % 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 28 Januari 2020 

 Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh data deskriptif seperti yang 

terlihat dalam tabel 9 yang berkaitan dengan pertanyaan: Anda bermain 

smartphone (Media sosial, Game, Video*) 1-2 jm/hari. Diketahui  bahwa 

mayoritas responden 43 % mengaku sering menggunakan smartphone dengan 

durasi 1-2 jam/hari, sedangkan 36,6 % responden lainnya mengaku kadang-

                                                             
217 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (ed. 3, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 234  
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kadang, 13,3 % mengaku sangat sering, disusul 6,6 % mengaku tidak sering dan 

3,3 % mengaku tidak pernah. 

 Hasil tabulasi data yang diperoleh dari kategori tersebut menghasilkan 

skor 110 dengan nilai rata-rata sebesar 73,3 % sehingga secara keseluruhan dapat 

diketahui bahwa anak bermain smartphone (Media Sosial, Game, Video*) dengan 

durasi waktu 1-2 jam/hari berada pada kategori tinggi. Data tersebut menunjukkan 

bahwa intensitas penggunaan smartphone oleh anak dominan dilakukan dalam 

durasi waktu 1-2 jam dalam sehari di rumah mereka masing-masing.  

Tabel 10 

Penggunaan smartphone (medsos, game, video*) 3-4 jam/hari 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Serin (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

3 

9 

7 

8 

3 

10 % 

30 % 

23,3 % 

26,6 % 

10 % 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 28 Januari 2020  

 Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh data deskriptif seperti yang 

terlihat dalam tabel 10 yang berkaitan dengan pertanyaan: Anda bermain 

smartphone (Media sosial, Game, Video*) 3-4 jam/hari. Mayoritas responden 30 

% mengaku sering bermain smartphone 3-4 jam dalam sehari, sedangkan 26,6 % 

mengaku tidak sering. 23,3 % responden lainnya mengaku kadang-kadang, 

disusul 10 % mengaku sangat sering dan 10 % mengaku tidak pernah.  

 Hasil tabulasi data yang diperoleh dari kategori tersebut menghasilkan 

skor 91 dengan nilai rata-rata sebesar 60,67 % sehingga secara keseluruhan dapat 

diketahui bahwa anak bermain smartphone (Media Sosial, Game, Video*) dengan 

durasi waktu 3-4 jam/hari berada pada kategori netral. Artinya, masih ada faktor 

    

 90 



kesadaran dalam diri anak dalam menggunakan waktu bermain smartphone. 

Kesadaran itu diaktualisasikan anak dengan menggunakan waktu lain untuk 

aktivitas yang lebih bermanfaat seperti ibadah dan olahraga dibandingkan 

menghabiskan waktu 3 sampai 4 jam dalam sehari dengan smartphonenya. 

Tabel 11 

Penggunaan smartphone (medsos, game, video*) 3-4 jam tengah malam 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

3 

5 

9 

10 

3 

10 % 

16,6 % 

30 % 

33,3 % 

10 % 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 28 Januari 2020 

    Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh data deskriptif seperti yang 

terlihat dalam tabel 11 yang berkaitan dengan pertanyaan: Anda bermain 

smartphone (Media sosial, Game, Video*) 3-4 tengah malam. Diketahui bahwa 

mayoritas responden 33,3 % mengaku tidak sering bermain smartphone dengan 

durasi 3-4 jam pada waktu tengah malam, sedangkan 30 % responden lainnya 

mengaku kadang-kadang, sedangkan 16,6 % mengaku sering dan bahkan 10 % 

responden mengaku sangat sering menggunakan smartphone dengan durasi 3-4 

jam pada waktu tengah malam, dan terakhir 10 % responden mengaku tidak 

pernah.  

 Hasil tabulasi data yang diperoleh dari kategori tersebut menghasilkan 

skor 85 dengan nilai rata-rata sebesar 56,67 % sehingga secara keseluruhan dapat 

diketahui bahwa anak bermain smartphone (Media Sosial, Game, Video*) dengan 

durasi waktu 3-4 tengah malam berada pada kategori netral. Artinya, faktor 

kontrol diri anak tersebut sehingga menimbulkan kesadaran dalam penggunaan 
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smartphone secara berlebihan 3 sampai 4 jam pada waktu tengah malam. Waktu 

tengah malam pada dasarnya memang digunakan untuk istirahat sehingga 

penggunaan smartphone yang berlebihan tidak mengganggu pola tidur dan ibadah.  

Tabel 12  

Ketika sedang bermain smartphone (medsos, game, video*), lalu disuruh oleh 

orang tua melakukan sesuatu, langsung melakukannya. 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

12 

11 

6 

1 

- 

40 % 

36,6 % 

20 % 

3,3 % 

- 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 28 Januari 2020  

 Berdasarkan data hasil penelitian dan setelah dilakukan tabulasi data pada 

tabel 12 yang berkaitan dengan pertanyaan: Ketika sedang bermain smartphone 

(medsos, game, video*), lalu disuruh oleh orang tua melakukan sesuatu, langsung 

melakukannya. Maka diperoleh fakta bahwa mayoritas responden 40 % mengaku 

sangat sering mendahulukan perintah orang tuanya daripada melanjutkan bermain 

smartphone, sedangkan 36,6 % mengaku sering. 20 % responden lainnya 

mengaku kadang-kadang disusul 3,3 % mengaku tidak sering.  

 Hasil tabulasi data dari kategori tersebut menghasilkan nilai rata-rata 

sebesar 82,67 % sehingga secara keseluruhan diketahui bahwa anak yang 

mendahulukan perintah orang tuanya daripada bermain smartphone (chatting, 

game, video*) berada pada kategori yang sangat tinggi. Hal ini menindikasikan 

bahwa anak di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar masih 

memilki kesadaran untuk taat kepada perintah orang tuanya walaupun sedang 

bermain smartphone.   
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Tabel 13 

Ketika sedang bermain smartphone (medsos, game, video*), lalu disuruh oleh 

orang tua melakukan sesuatu, menunda untuk melakukannya. 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Serin (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

2 

8 

8 

 9 

3 

6,6 % 

26,6 % 

26,6 % 

30 % 

10 % 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 28 Januari 2020 

 Berdasarkan data hasil penelitian dan setelah dilakukan tabulasi data pada 

tabel 13 yang berkaitan dengan pertanyaan: Ketika sedang bermain smartphone 

(medsos, game, video*), lalu disuruh oleh orang tua melakukan sesuatu, menunda 

untuk melakukannya. Maka diperoleh fakta bahwa mayoritas 30 % mengaku tidak 

sering menunda perintah orangtua untuk melakukan sesuatu ketika sedang asyik 

bermain smartphone, 26,6 % lainnya mengaku kadang-kadanng dan 26,6 % 

mengaku sering. selain itu, 10  % mengaku tidak pernah dan terakhir 6,6 % 

mengaku sering.   

 Hasil tabulasi data dari kategori tersebut menghasilkan skor 77 dengan 

nilai rata-rata sebesar 51,3 % sehingga secara keseluruhan diketahui bahwa anak 

yang menunda perintah orang tuanya dan melanjutkan bermain smartphone 

(chatting, game, video*) berada pada kategori yang netral. Artinya, toleransi 

dalam rumah tangga masih dimiliki oleh anak. Anak mengetahui derajat dan 

kedudukannya dalam keluarga sehingga mengetahui hak dan kewajibannya 

sebagai seorang anak yaitu patuh kepada perintah orang tua.    
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Tabel 14 

Ketika tiba waktu sholat, sedang menggunakan smartphone (chatting, game, 

video*) permainannya dilanjutkan. 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (SS) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

- 

2 

10 

7 

11 

- 

6,6 % 

33,3 % 

23,3 % 

36,6 % 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 27 Januari 2020 

Berdasarkan hasil tabulasi diperoleh data deskriptif seperti yang seperti 

yang terlihat dalam tabel 14 yang berkaitan dengan pertanyaan: Ketika tiba waktu 

sholat, anda sedang menggunakan smartphone (chatting, game, video*), 

permainannya dilanjutkan. Mayoritas responden 36,6 % mengaku tidak pernah 

melanjutkan permain pada smartphone ketika waktu sholat telah tiba. Sedangkan 

33,3 % anak di antaranya mengaku kadang-kadang menunda waktu ibadah ketika 

sedang asyik bermain smartphone. Selain itu, 23,3 % responden lainnya mengaku 

tidak sering dan sisanya 6,6 % anak mengaku sering.   

Hasil tabulasi data dari kategori tersebut menghasilkan skor 63 dengan 

nilai rata-rata sebesar 42 % sehingga secara keseluruhan diketahui dampak 

penggunaan smartphone terhadap perilaku anak menunda-nunda waktu ibadah 

sholat ketika sedang chatting, game, video* dengan smartphonenya berada pada 

kategori netral. Artinya smartphone tidak terlalu memberikan dampak yang 

signifikan terhadap karakter anak khususnya nilai religius anak di Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. 
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Tabel 15 

Ketika anda sedang bermain smartphone (chatting, game, video*), waktu salat 

tiba tanpa menunda pelaksanaannya. 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Sering (S) 

Sering (S) 

Kadang-Kadang (KK) 

Tidak Sering (TS) 

Tidak Pernah (TP) 

7 

12 

11 

- 

- 

6,6 % 

33,3 % 

23,3 % 

- 

- 

Total 30 100 % 

Sumber: data olahan kuesioner 27 Januari 2020 

Berdasarkan hasil tabulasi diperoleh data deskriptif seperti yang seperti 

yang terlihat dalam tabel 15 yang berkaitan dengan pertanyaan: Ketika anda 

sedang bermain smartphone (chatting, game, video), waktu salat tiba tanpa 

menunda pelaksanaannya. Mayoritas responden 33,3 % mengaku sering. 

Sedangkan 23,3 % anak di antaranya mengaku kadang-kadang dan 6,6 % anak 

mengaku sangat sering.   

 Hasil tabulasi data dari kategori tersebut menghasilkan skor 116 dengan 

nilai rata-rata sebesar 77,3 % sehingga secara keseluruhan diketahui bahwa 

pengaruh penggunaan smartphone tidak mempengaruhi perilaku anak dalam 

beribadah berada pada kategori tinggi. Artinya, anak masih memilki kesadaran 

tentang kedudukan ibadah dalam agama.   

 Secara umum, ibadah merupakan suatu bentuk ritual yang memiliki nilai 

keutamaan yang sangat tinggi dalam agama Islam, khususnya ibadah sholat. 

Sholat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Sebagai sebuah rukun agama, 

ia menjadi dasar yang harus ditegakkan dan ditunaikan sesuai dengan ketentuan 
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dan syarat-syarat agama.
218

 Anak yang mendahulukan ibadah tentu karena adanya 

kesadaran sebagai dampak dari pendidikan nilai-nilai akhlak dan agama yang 

diperoleh anak dari orang tuanya.    

E. Validitas dan Reliabilitas 

Hasil uji validitas berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

Microsoft Excel 2010 terhadap 30 responden, kesimpulan dapat diambil jika 

pertanyaan atau soal instrumen penelitian telah dinyatakan valid disebabkan 

karena . Dan instrumen ini layak untuk digunakan sebagai bahan 

penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
218 Ahmad Thib Raya & Siti Musdah Mulia, Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, (Bogor : 

Kencana, 2003),  hal. 175 

 

  <   
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Tabel. 16 

Uji Validitas 

 Sumber: Statistic Microsoft Excel 2010.  

 

 

 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 13 dari total 15 butir 

pertanyaan memilki nilai nilai r hitung yang lebih tinggi dari pada t tabel sehingga 

data tersebut dapat dikatakan valid. Sedangkan pada pertanyaan nomor 12 dan 15 

nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel yang artinya data tersebut tidak 

valid. Penulis kemudian menghapus data yang tidak valid agar dapat diuji tingkat 

reliabelitas dengan menggunakan rumus Spearman Brown ganjil dan genap 

sebagai berikut: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Suaib Supriadi 4 4 4 4 5 21 5 5 3 13 4 4 4 4 4 4 3 27

2 Muh. Yusuf Ali Akhyar 4 4 4 4 3 19 4 4 3 11 4 4 4 5 4 3 3 27

3 Dzulfikar 4 5 4 4 5 22 5 5 3 13 4 3 5 5 5 3 3 28

4 Muh. Alung Pratama 4 5 4 4 3 20 4 4 3 11 3 4 2 4 4 3 4 24

5 Muh. Afrizal AK 4 3 3 3 3 16 2 3 2 7 4 3 3 5 4 3 3 25

6 Haikal Fikri Ananda Ali 5 3 3 5 3 19 3 4 3 10 4 4 2 5 4 4 3 26

7 Jurnaela 4 3 3 3 3 16 2 3 3 8 4 2 3 4 3 2 4 22

8 Masita Mustari 4 5 4 3 4 20 4 4 3 11 2 3 2 4 3 3 3 20

9 Eka Reski 4 5 4 3 3 19 5 5 3 13 3 2 4 4 4 3 4 24

10 Novianti 3 4 3 4 3 17 4 4 3 11 4 4 3 3 3 2 3 22

11 Nur Shalati Arifin 3 4 3 4 4 18 3 5 3 11 2 2 2 3 2 2 4 17

12 Siti Nurjannah 3 4 4 4 3 18 5 3 3 11 4 3 3 3 2 2 4 21

13 Siti Azzahra AP 3 4 4 2 3 16 4 2 1 7 3 2 2 2 3 1 4 17

14 Zam-Zam Nurfadillah Nasir 3 4 3 2 2 14 3 3 3 9 3 2 1 3 2 2 5 18

15 Nur Hikmah Yanti 3 4 3 2 2 14 3 3 3 9 3 4 3 3 3 1 4 21

16 Mutmainnah 4 4 5 4 2 19 5 3 3 11 4 2 3 5 2 1 5 22

17 Nurhikmah Jusman 4 4 4 5 4 21 5 3 3 11 4 2 2 5 2 1 5 21

18 Siti Nurwahida 3 5 5 4 4 21 5 4 3 12 4 5 3 5 1 1 4 23

19 Anita Kartini 3 5 4 3 4 19 4 3 2 9 5 1 2 5 3 1 5 22

20 Rosmiana Fid 4 4 5 5 4 22 5 4 3 12 4 1 1 4 2 1 4 17

21 Siti Musdalifah Nur Sakina 3 5 5 4 2 19 5 3 4 12 3 3 2 5 2 1 5 21

22 Mustika 4 4 4 4 3 19 5 3 3 11 3 1 1 5 2 1 5 18

23 Jumriati 3 5 3 3 3 17 4 3 3 10 3 3 2 5 1 1 5 20

24 Bangsawan 4 4 4 4 5 21 4 2 3 9 3 2 2 4 4 2 4 21

25 Husain 5 3 3 3 4 18 3 4 5 12 5 4 5 4 3 3 4 28

26 Muhammad Hajir Rahman 4 5 3 3 4 19 3 4 4 11 3 3 3 4 1 2 3 19

27 Hamdika 4 5 5 5 4 23 4 4 4 12 3 4 4 4 3 3 3 24

28 Nur Qoibi Rahmadani 4 5 5 4 5 23 4 4 4 12 5 5 3 5 2 1 4 25

28 Al-Muhairil 4 3 5 3 4 19 3 4 3 10 1 4 4 4 4 3 3 23

30 Roy 5 5 4 5 5 24 4 5 5 14 5 5 5 3 5 3 3 29

r hitung 0.478811 0.4611448 0.6425951 0.7656375 0.74296 0.6014497 0.753916 0.6715976 0.5091518 0.6544444 0.8038446 0.3075728 0.6611458 0.6428447 -0.4959668

r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361

kesimpulan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid

jumlah valid 13

No Nama Jumlah Jumlah Jumlah
Bentuk Penggunaan Fitur yang Digunakan Dampak Penggunaan Smartphone
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Tabel 17 

Uji Reliabelitas 

Jumlah 

Ganjil  Genap 

33 28 

30 27 

35 28 

28 27 

27 21 

28 27 

27 19 

26 25 

31 25 

26 24 

25 21 

26 24 

24 16 

22 19 

24 20 

28 24 

28 25 

28 28 

29 21 

28 23 

25 27 

25 23 

23 24 

28 23 

33 25 

25 24 

30 29 

32 28 

29 23 

37 30 

r hitung 0.660781505 

r tabel 0.361 

Spearman 0.795747669 

Kesimpulan Reliabel 

Kategori Tinggi 

 Sumber: Statistic Microsoft Excel 2010.  
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 Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan bahwa alat ukur variabel 

Smartphone dan Karakter Anak dalam Rumah Tangga mempunyai angka reliabel 

yang tinggi dengan nilai koefisien menggunakan rumus Spearman Brown sebesar 

0,7957477 yang lebih besar dari nilai  , maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan 

data. 

 Untuk menguji korelasi ada atau tidak adanya pengaruh yang signifikan 

antara variabel independent dengan variabel dependent, maka penulis 

menggunakan bantuan computer Microsoft Excel 2010 dengan menghitung 

jumlah nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

Tabel. 18 

Uji Korelasi 

  

Korelasi 

X1 dengan Y 0.400753963 

X2dengan Y 0.425317819 

X1 dengan X2 0.714167992 

X1, X2 dengan Y 0.464902782 

       Sumber: Statistic Microsoft Excel 2010 

 

 Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat adanya hubungan yang 

signifikan antara penggunaan smartphone dan karakter anak. Pada uji korelasi 

yang terlihat pada tabel, digunakan uji statistik dengan menggunakan bantuan 

Microsoft Excel 2010. Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh 

penggunaan smartphone (X1) dan fitur-fitur yang digunakan (X2) terhadap 

karakter anak dalam rumah tangga (Y). 

 Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan smartphone 

sebagai media komunikasi, informasi, pendidikan dan hiburan (X1) dengan akses 

Media Social, games dan Youtube (X2) memiliki hubungan korelasi yang paling 

tinggi yaitu 0.714 atau berada pada kategori tinggi. Secara psikologis, tingkah 
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laku seseorang sangat dipengaruhi dan dirangsang oleh keinginan, kebutuhan, 

tujuan, dan kepuasan, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang selalu ada motif.
219

 hal ini dipengaruhi oleh faktor 

motivasi anak yang sudah memiliki rasa kemandirian dalam membangun suatu 

komunikasi dengan lingkungan sekitarnya.
220

 

Anak yang menggunakan fitur-fitur smartphone selain sebagai media 

komunikasi, informasi, pendidikan dan hiburan, juga dilatar belakangi oleh 

dorongan stimulus dalam kondisi psikologis seseorang pada proses emosional 

ataupun kognitif. Kemunculan dorongan tersebut disebabkan karena proses 

emosional, misalnya anak merasa terdorong untuk memiliki akun media sosial 

pribadi sebagai bagian dari pengaruh lingkungannya sehingga mendorong anak 

untuk aktif menggunakan aplikasi tersebut.
221

 

 Sedangkan hubungan antara penggunaan smartphone (X1,X2) terhadap 

karakter anak (Y) dalam rumah tangga memiliki nilai korelasi yaitu 0.464 atau 

berada pada kategori sedang. Hal ini disebabkan karena anak usia 13-15 

merupakan anak yang sudah berada pada fase remaja, pada fase ini anak pada 

umumnya belum mampu menguasai dan menfungsikan secara maksimal fisik 

maupun psikisnya. Namun, yang perlu diketahui adalah bahwa fase 

perkembangan ini merupakan fase yang tengah berada pada masa potensial, baik 

dilihat dari aspek kognitif, emosi maupun fisik, sehingga fungsi dan peran orang 

tua dalam mendidik anak memiliki pengaruh yang sangat besar.
 222

    

                                                             
219 Jamilah Aini Nasution, Neviyarni S, Alizamar, Motif Siswa Memilki Smartphone dan 

Penggunaannya, tinjauan buku: Perilaku Konsumen., oleh: Mowen, J.C. dan Minor, M, Jurnal Penelitian 

Pendidikan Indonesia, vol. 3, no. 2 (2017), hal. 15-27.  
220 Jamilah Aini Nasution, Neviyarni S, Alizamar, Motif Siswa Memilki Smartphone dan 

Penggunaannya, tinjauan buku: Manajemen Pemasaran: Edisi millennium, oleh: Kotler. P, Jurnal Penelitian 

Pendidikan Indonesia, vol. 3, no. 2 (2017), hal. 15-27  

221 Jamilah Aini Nasution, Neviyarni S, Alizamar,, Motif Siswa memiliki Smartphone dan 
Penggunaannya, tinjauan buku: Perilaku Konsumen, oleh: Prasetijo, R. dan Ihalauw, J, Jurnal Penelitian 
Pendidikan Indonesia, vol. 3, no. 2, (2017), hal. 24 

222 Mohammad ali dan Mohammad Asrori (Mengutip Monks dkk) Psikologi Remaja..., hal. 10. 
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Begitu pentingnya smartphone bagi anak yang menjadikan mereka begitu 

identik dengan smartphone yang hampir setiap hari mereka gunakan di rumah 

mereka masing-masing. Seperti yang dialami oleh 30 responden yang rata-rata 

menggunakan smartphone dengan akses media sosial, game, video, music setiap 

hari dengan intensitas tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan serta 

bimbingan dari orang tua agar dalam penggunaan smartphone baik dalam 

bersosial media maupun aktifitas lain yang berhubungan dengan smartphone tidak 

merugikan bagi anak.    

Selain itu hasil uji regresi linear untuk mengetahui adanya korelasi antar 

variabel diperoleh nilai r hitung sebesar 0.464 yang menunjukkan bahwa korelasi 

atau hubungan antara penggunaan smartphone terhadap karakter atau perilaku 

anak dalam rumah tangga memiliki hubungan yang cukup berarti. Hal tersebut 

berdasarkan pengukuran skala Spearman Brown dengan hasil berkisar 0,40 – 

0,599 menandakan hubungan yang cukup berarti..  

Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulin 

Nurchayati yang berjudul “Dampak Penggunaan Gadget pada Anak di Bawah 

Umur Terhadap Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Karakter”, M. 

Gustian Sobry dalam penelitian yang berjudul “Peran Smartphone terhadap 

Pertumbuhan dan Perkembangan Anak”, Puji Asmaul Chusna dalam penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Gedget pada Perkembangan Karakter Anak”, Doni 

Harfiyanto, Cahyo Budi Utomo, dan Tjaturahono Budi dalam penelitian yang 

berjudul “Pola Interaksi Sosial Siswa Pengguna Gadget di SMA N 1 Semarang”, 

Arif Marshal dan Fitri Hidayanti dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Smartphone terhadap Pola Interaksi Sosial pada Anak Balita di Lingkungan 

Keluarga Pegawai UIN Sultan Syarif Kasim Riau”, Juniver V Mokalu dalam 

penelitian yang berjudul “Dampak Teknologi Smartphone terhadap Perilaku 

Orang Tua di Desa Touure Kecamatan Tompaso”.  
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Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan smartphone 

memberikan dampak yang cukup segnifikan terhadap karakter (akhlak) anak 

terhadap dalam rumah tangga. Hal lain yang menjadi factor utama tentu karena 

adanya pendidikan karakter yang telah ditanamkan dalam diri anak sehingga 

walaupun mereka sedang sibuk menggunakan smartphone mereka tetap 

mengutamakan perintah orang tuanya, dan tentunya tidak melalaikan ibadah 

sholat sebagai suatu keutamaan dalam agama Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka 

peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:  

1. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear tentang bentuk penggunaan 

smartphone diperoleh nilai korelasi 0.400. Hal ini menunjukkan bahwa 

intensitas penggunaan smartphone oleh anak sebagai media komunikasi, 

media informasi, media hiburan dan pendidikan berada pada kategori cukup 

berpengaruh.    

2. Dari hasil perhitungan regresi linear tentang fitur-fitur yang digunakan oleh 

anak pada smartphonenya diperoleh nilai korelasi 0.714. Berdasarkan data 

tersebut menunjukkan bahwa fitur-fitur seperti media sosial Facebook, 

Whatsapp, Instagram, Youtube dan Game merupakan aplikasi yang sering 

digunakan oleh anak dengan kategori tinggi.  

3. Dari hasil penelitian tentang dampak penggunaan smartphone terhadap 

karakter anak dalam rumah tangga berdasarkan perhitungan regresi kinear 

diperoleh nilai korelasi 0.464. hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 

penggunaan smartphone terhadap karakter anak di Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar berada pada kategori cukup 

berpengaruh.  

B. Implikasi Penelitian 

    Setelah mengemukakan  beberapa kesimpulan di atas, maka penulis 

mencoba memberikan implikasi dari penelitian sebagai berikut: 

1. Smartphone pada hakekatnya merupakan media yang memiliki fungsi yang 

begitu besar apabila digunakan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, 
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smartphone memiliki beragam fitur yang dapat membantu anak dalam 

berbagai aktifitas, seperti komunikasi, informasi yang bersifat edukatif dan 

sarana hiburan. Namun, smartphone tidak lepas dari kekurangan, dengan 

kemudahan akses yang dimilikinya, smartphone banyak digunakan oleh anak 

untuk mengakses konten-konten negatif, seperti pornografi, kekerasan, hoax, 

ujaran kebencian dan sebagainya.   

2. Pendidikan orang tua terhadap anaknya dalam rumah tangga. Hal ini agar 

orang tua dapat mengawasi keseharian atau perilaku anak. Selain itu juga 

orang tua juga mesti mengetahui tentang apa saja kegiatan anak menggunakan 

smartphone di lingkungan keluarga dan lingkungan bermain anak. 

Memberikan arahan dan bimbingan bagaimana karakter yang baik terhadap 

orang tua dan orang lain di lingkungan sekitarnya. 

3. Bagi anak, pengetahuan akan bahaya serta dampak buruk penggunaan 

smartphone secara berlebihan terhadap psikis anak yang berdampak terhadap 

karakter anak dalam rumah tangga hendaknya memang dipahami dengan 

serius. Hal ini ditujukan demi  kepentingan mereka dan masa depannya 

sebagai generasi penerus bangsa, Negara dan agama.  
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KUESIONER  

Tanggal   : 27 Januari 2020 

Jumlah sampel                   : 15 orang 

Lokasi pengambilan data : MTs Negeri 1 Takalar 

 

No  Item Pertanyaan SS  S KK TS  TP 

1 Anda menggunakan smartphone dan 

mengakses/mendownload konten-konten di internet. 

1 8 6 - - 

2 Anda berinteraksi di media sosial (Facebook, Whatsapp, 

Instagram*) menggunakan smartphone. 

4 8 3 - - 

3 Anda menggunakan smartphone dan mengakses informasi 

pendidikan. 

- 8 7 - - 

 4 Anda menggunakan smartphone untuk mengakses 

hiburan. 

1 7 4 3 - 

 5 Anda mengakses (video film, music, olah raga, ceramah, 

fornografi*) di Youtube  

2 2 9 2 - 

 6 Anda menggunakan smartphone dengan akses media 

social  setiap hari 

4 5 4 2 - 

7 Anda menggunakan smartphone dengan akses media 

game  setiap hari 

4 5 5 1 - 

8 Anda menggunakan smartphone dengan akses media 

video/youtube  setiap hari 

- - 13 1 1 

 9 Anda bermain smartphone (medsos, game, video*) 1-2 

jam / hari  

- 8 5 2 - 

  10 Anda bermain smartphone (medsos, game, video*) 3-4 

jam / hari 

- 6 4 5 - 

  11 Anda bermain smartphone (medsos, game, video*) 3-4 

jam malam  hari 

1 3 5 5 1 

 12 Ketika sedang bermain smartphone(chatting, game, 

video*), lalu disuruh oleh orang tua, melakukan sesuatu, 

langsung melakukannya. 

4 5 5 1 - 

 13 Ketika anda sedang bermain smartphone (chatting, game, 

video*), lalu disuruh oleh orang tua untuk sesuatu, 

menunda untuk melakukannya. 

1 6 5 3 - 

14 Ketika tiba waktu sholat, sedang menggunakan 

smartphone (chatting, game, video*) permainannya 

dilanjutkan . 

- 2 6 5 2 

15 Ketika anda sedang bermain smartphone (chatting, game, 

video), waktu salat tiba tanpa menunda pelaksanaannya. 

1 7 7 - - 

    

 108 



 

KUESIONER  

Tanggal   : 23 Januari 2020 

Jumlah sampel  : 16 orang 

Lokasi pengambilan data : SMP Negeri 3 Takalar 

No  Item Pertanyaan SS  S KK TS  TP 

1 Anda menggunakan smartphone dan 

mengakses/mendownload konten-konten di internet. 

2 9 4 - - 

2 Anda berinteraksi di media sosial (Facebook, Whatsapp, 

Instagram*) menggunakan smartphone. 

8 5 2 - - 

3 Anda menggunakan smartphone dan mengakses informasi 

pendidikan. 

7 5 3 - - 

 4 Anda menggunakan smartphone untuk mengakses 

hiburan. 

4 6 5 - - 

 5 Anda mengakses (video film, music, olah raga, ceramah, 

fornografi*) di Youtube  

3 8 2 2 - 

 6 Anda menggunakan smartphone dengan akses media 

social  setiap hari 

6 6 3 - - 

7 Anda menggunakan smartphone dengan akses media 

game  setiap hari 

1 7 6 1 - 

8 Anda menggunakan smartphone dengan akses media 

video/youtube  setiap hari 

2 4 8 1 - 

 9 Anda bermain smartphone (medsos, game, video*) 1-2 

jam / hari 

4 4 6 - 1 

  10 Anda bermain smartphone (medsos, game, video*) 3-4 

jam / hari 

3 3 3 3 3 

  11 Anda bermain smartphone (medsos, game, video*) 3-4 

jam malam  hari 

2 2 4 5 2 

 12 Ketika sedang bermain smartphone(chatting, game, 

video*), lalu disuruh oleh orang tua, melakukan sesuatu, 

langsung melakukannya. 

8 6 1 - - 

 13 Ketika anda sedang bermain smartphone (chatting, game, 

video*), lalu disuruh oleh orang tua untuk sesuatu, 

menunda untuk melakukannya. 

1 2 3 6 3 

14 Ketika tiba waktu sholat, sedang menggunakan 

smartphone (chatting, game, video*) permainannya 

dilanjutkan . 

- - 4 2 9 

15 Ketika anda sedang bermain smartphone (chatting, game, 

video), waktu salat tiba tanpa menunda pelaksanaannya. 

6 5 4 - - 
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 Lampiran 1: HASIL TANGGAPAN RESPONDEN  

 

No  Item Pertanyaan SS  S KK TS  TP 

1 Anda menggunakan smartphone dan 

mengakses/mendownload konten-konten di internet. 

3 17 10 - - 

2 Anda berinteraksi di media sosial (Facebook, Whatsapp, 

Instagram*) menggunakan smartphone. 

12 13 5 - - 

3 Anda menggunakan smartphone dan mengakses informasi 

pendidikan. 

7 13 10 - - 

 4 Anda menggunakan smartphone untuk mengakses 

hiburan. 

5 13 9 3 - 

 5 Anda mengakses (video film, music, olah raga, ceramah, 

fornografi*) di Youtube  

5 11 10 4 - 

 6 Anda menggunakan smartphone dengan akses media 

social  setiap hari  

10 11 7 2 - 

7 Anda menggunakan smartphone dengan akses media 

game  setiap hari 

5 12 11 2 - 

8 Anda menggunakan smartphone dengan akses media 

video/youtube  setiap hari 

2 4 21 2 1 

 9 Anda bermain smartphone (medsos, game, video*) 1-2 

jam / hari 

4 12 11 2 1 

  10 Anda bermain smartphone (medsos, game, video*) 3-4 

jam / hari 

3 9 7 8 3 

  11 Anda bermain smartphone (medsos, game, video*) 3-4 

jam malam  hari 

3 5 9 10 3 

 12 Ketika sedang bermain smartphone(chatting, game, 

video*), lalu disuruh oleh orang tua, melakukan sesuatu, 

langsung melakukannya. 

12 11 6 1 - 

 13 Ketika anda sedang bermain smartphone (chatting, game, 

video*), lalu disuruh oleh orang tua untuk sesuatu, 

menunda untuk melakukannya. 

2 8 8 9 3 

14 Ketika tiba waktu sholat, sedang menggunakan 

smartphone (chatting, game, video*) permainannya 

dilanjutkan . 

- 2 10 7 11 

15 Ketika anda sedang bermain smartphone (chatting, game, 

video), waktu salat tiba tanpa menunda pelaksanaannya. 

7 12 11 - - 

Sumber Data: Hasil olahan kuesioner (27 Januari 2020) 
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Lampiran 2: IDENTITAS RESPONDEN 

Lokasi Pengambilan Data: MTs Negeri 1 Takalar 

No Nama Jenis Kelamin Alamat Usia 

(Tahun) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Suaib Supriadi 

Muh. Yusuf Ali Akhyar 

Dzulfikar 

Muh. Alung Pratama 

Muh. Afrizal AK 

Haikal Fikri Ananda Ali 

Jurnaela 

Masita Mustari 

Eka Reski 

Novianti 

Nur Shalati Arifin 

Siti Nurjannah 

Siti Azzahra AP 

Zam-Zam Nurfadillah 

Nasir 

Nur Hikmah Yanti 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Barana 

Kalampa 

Cakura 

Patte‟ne 

Cakura 

Bulukunyi 

Bulukunyi 

Cakura 

Patte‟ne 

Bulukunyi 

Bulukunyi 

Bulukunyi 

Cakura 

Bulukunyi 

Kalebalang 

14 

15 

14 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

14 

14 

14 

 

Lokasi Pengambilan Data: SMP Negeri 3 Takalar 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Alamat Usia 

(Tahun) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Mutmainnah 

Nurhikmah Jusman 

Siti Nurwahida 

Anita Kartini 

Rosmiana Fid 

Siti Musdalifah Nur 

Sakina 

Mustika 

Jumriati 

Bangsawan 

Husain 

Muhammad Hajir 

Rahman 

Hamdika 

Nur Qoibi Rahmadani 

Al-Muhairil 

Roy 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Bantinoto 

Kampung Beru 

Barugaya 

Rajaya 

Canrego 

Bantinoto 

Bantinoto 

Bantinoto 

Bontonompo 

Bantinoto 

Baba 

Kampung Beru 

Kampung Beru 

Kalebalang 

Bonto Parang 

14 

15 

14 

15 

14 

13 

15 

14 

15 

14 

14 

14 

15 

14 

14 
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KUESIONER  

Nama    : 

Alamat    : 

Usia                         : 

Lokasi pengambilan data  :  

Petunjuk pengisian: Responden diminta mengisi pertanyaan sesuai dengan 

keadaan yang dirasakan sebenar-benarnya dengan memberi tanda checklist 

(√) untuk pilihan yang sesuai dengan yang dialami saudara/i. 

No  Item Pertanyaan SS  S KK TS  TP 

1 Anda menggunakan smartphone dan 

mengakses/mendownload konten-konten di internet. 

     

2 Anda berinteraksi di media sosial (Facebook, 

Whatsapp, Instagram*) menggunakan smartphone. 

     

3 Anda menggunakan smartphone dan mengakses 

informasi pendidikan. 

     

 4 Anda menggunakan smartphone untuk mengakses 

hiburan. 

     

 5 Anda mengakses (video film, music, olah raga, 

ceramah, fornografi*) di Youtube  

     

 6 Anda menggunakan smartphone dengan akses media 

social  setiap hari 

     

7 Anda menggunakan smartphone dengan akses media 

game  setiap hari 

     

8 Anda menggunakan smartphone dengan akses media 

video/youtube  setiap hari 

     

 9 Anda bermain smartphone (medsos, game, video*) 1-

2 jam / hari 

     

  10 Anda bermain smartphone (medsos, game, video*) 3-

4 jam / hari 

     

  11 Anda bermain smartphone (medsos, game, video*) 3-

4 jam malam  hari 

     

 12 Ketika sedang bermain smartphone(chatting, game, 

video*), lalu disuruh oleh orang tua, melakukan 

sesuatu, langsung melakukannya. 

     

 13 Ketika anda sedang bermain smartphone (chatting, 

game, video*), lalu disuruh oleh orang tua untuk 

sesuatu, menunda untuk melakukannya. 
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Keterangan: 

1. Sangat Sering (SS)   3.Kadang-Kadang (KK)  

2. Sering (S)                 4.Tidak Sering (TS)              5. Tidak Pernah (TP) 

*Coret yang tidak diperlukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Ketika tiba waktu sholat, sedang menggunakan 

smartphone (chatting, game, video*) permainannya 

dilanjutkan . 

     

15 Ketika anda sedang bermain smartphone (chatting, 

game, video), waktu salat tiba tanpa menunda 

pelaksanaannya. 
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