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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط
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 Za Z zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ



xii 

 

 

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah Ai a dan i ىَ 

 Kasrah Au a dan u وَ 

Contoh: 

 kaifa: ك يْفَ

 haula: ه وْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif atau ...اَ|َ...ى

ya 

Ā  a dan garis di atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

 Contoh: 

اََ  māta:        م 

م ى   ramā: ر 

َََََ  qīla:      قيِْل 

4. Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk tā’ marbūtahada dua, yaitu: tā’ marbūtahyang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang 
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transliterasinya adalah [t]. Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinya adalah [h].Kalau pada kata yang berakhir 

dengan tā’ marbūtahdiikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- 

serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūtahitu transliterasinya 

dengan [h].  

Contoh:  

طْف الَِ اَلأَ  هَ  وَْض   raudah al-atfāl :  ر 

الْف اَضِل ه َ دَِيْن هَ   al-madīnah al-fādilah :  الْم 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن اَ  rabbanā : ر 

يْن اَ  najjainā : ن جَّ

مَ   al-haqq : ن ع ِ

Jika huruf ىber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah يmaka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

Contoh:  

َِ  Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’: ع لِي 

َِ بِي   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)’: ع ر 

6.    Kata Sandang 



xiv 

 

 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّمْسَ 

ل ه َ  َلْز   al-zalzalah (al-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsafah : ا لْف لْس ف ه َ 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif.  

وْنَ  ر   ta’muruna: ت أمْ 

 ‘al-nau: ا لنَّوْع َ

 syai’un: ش يْءَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
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transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (darial-Qur’an), Alhamdulillah 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah )ُ  اللَّه

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

ََِ َاللََّّ dīnullāh billāhَِ دِيْن   بِاللَّّ

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ََِ هَِاللََّّ حْم  ه مَْفِيَْر  hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
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dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi’a linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī  

Al-Munqiz min al-Dalāl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK  

Nama  : Ainunniza Fitri Ramadani  
NIM  : 20900119041 
Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 
Judul :Pola Asuh Orang Tua dalam Penggunaan Smartphone pada 

Anak Usia Dini di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung bulu 
kabupaten Bulukumba 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana bentuk pola asuh orang tua dalam penggunaan smartphone 
pada anak usia dini dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari 
pola asuh orang tua dalam pengawasan penggunaan smartphone pada anak usia dini 
di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan Fenomenologi. Adapun sumber data dalam penelitian ini 
adalah data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari orang yang 
menjadi sasaran penelitian yaitu orang tua (ibu) sebanyak 6 orang dan data sekunder 
ialah data tambahan diperoleh dari dokumentasi, jurnal dan penelitian lainnya. 
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode 
observasi yang dilakukan melalui proses pengamatan langsung oleh peneliti, metode 
wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan yang terkait, dan dokumentasi 
sebagai faktor pendukung. Teknik pengolahan data dan analisis data yaitu dengan 
menggunakan reduksi data, penyajian data (display) dan verifikasi data dan 
penarikan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa ke 6 keluarga di 
Kelurahan Ela-Ela Kabupaten Bulukumba memiliki pola pengasuhan yang berbeda-
beda seperti pola pengasuhan otoriter, pola pengasuhan demokratis dan pola 
pengasuhan permisif dalam penggunaan smartphone bagi anak usia dini. 3 keluarga 
yang menerapkan pola asuh otoriter, 1 menerapkan pola asuh permisif, dan 2 yang 
menerapkan pola asuh demokratis. Pola pengasuhan yang dilakukan orang tua 
terhadap anaknya semata-mata untuk mendidik, membimbing, mendisiplinkan serta 
melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk 
perilaku anak meskipun memiliki cara yang berbeda-beda. Faktor pendukung dan 
penghambat pendampingan anak dapat dilihat dengan bentuk pengasuhan orang tua  
yang mana pada pola asuh otoriter dan permisif masuk pada faktor penghambat 
pendampingan orang tua karena orang tua yang menggunakan pola asuh permisif 
cenderung tidak memberikan pengawasan kepada anaknya sedangkan pada pola 
asuh otoriter cenderung keras dalam mendidik anak sehingga hal tersebut akan anak 
lebih agresi ketika smartphone yang di gunakan di ambil, sedangkan yang menjadi 
faktor penduduknya yaitu orang tua yang menggunakan pola asuh otoriter dan juga 
demokratis, pada pola asuh permisif dan demokratis ini cenderung memberikan 
batasan kepada anak dalam menggunakan smartphone sehingga hal tersebut 
membuat orang tua lebih mudah mendampinginyaImplikasi dari penelitian ini adalah 
orang tua harus lebih memperhatikan pola asuh yang digunakan, bukan tentang 
benar atau salahnya, melainkan pola asuh akan berdampak terhadap perkembangan 
anak sehingga orang tua di haruskan lebih memperhatikan pola asuh apa yang kira-
kiranya tepat untuk digunakan dan akan berdampak baik terhadap perkembangan 
anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada dasarnya adalah pendidikan 

yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara utuh atau menekankan pada perkembangan seluruh aspek kepribadian 

anak. Pendidikan anak usia dini pada hakekatnya mencakup segala upaya dan 

tindakan pendidik dan orang tua dalam pengasuhan dan Pendidikan anak 

dengan menciptakan suasana yang bahagia dan lingkungan di mana anak 

dapat memiliki pengalaman yang memberikan kesempatan kepada mereka 

untuk merasakan dan menghayati pengalaman belajarnya untuk dipahami dan 

diperoleh dari lingkungan melalui pengamatan, peniruan, dan percobaan, 

yang terjadi berulang-ulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan 

anak.1 

Keluarga merupakan suatu lembaga pendidikan yang pertama dan 

utama, yang sangat menentukan akan masa depan suatu kehidupan Anak. 

Keluarga merupakan suatu wadah dan tempat untuk tumbuh dan 

berkembangnya anak-anak secara keseluruhan. Keluarga mempunyai 

peranan yang sangat besar dalam membentuk jiwa dan kepribadian seorang 

anak, karena baik buruknya pribadi dan jiwa anak sangat tergantung dari 

keluarga atau kedua orang tuanya. Pembentukan kebiasaan adalah 

penanaman atau latihan-latihan terhadap kemampuan melakukan sesuatu, 

mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu.2 

 

1Andtri Kurniawan, dkk, Pendidikan Anak Usia Dini (Padang: Sumatera Barat, 2023), 
h. 2-3. 

2Galih Mairefa Framata, “Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Kepribadian 
Anak”, Jurnal Pendidikan dan Konseling  2, no. 1 (2020): h. 1. 
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Pendidikan dalam keluarga adalah proses pembelajaran yang terjadi 

dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada 

awalnya mengadakan suatu ikatan. Orang tua yang bersikap logis harus 

menampakkan mana perbuatan yang benar dan salah atau baik, buruk. Sikap 

ini ditampilkan oleh orang tua agar seorang anak mampu membedakan 

tingkah laku mereka dalam melakukan hubungan sosial, baik dengan teman-

temannya yang seumuran atau di kala dewasa nanti. Orang tua harus bersikap 

yang didasarkan pada patokan tertentu, sehingga tidak asal dalam bertindak 

dan memberi arahan.3 

Anak adalah masa depan dunia, baik tidaknya kehidupan berikutnya 

adalah bergantung pada penyiapan dan kesiapan anak. Pola mendidik anak 

adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung 

perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak 

sejak bayi hingga dewasa. Masing-masing orang tua berhak memutuskan pola 

asuh yang tepat untuk buah hati mereka. Yang perlu diingat, pola mendidik 

pada anak akan memengaruhi kepribadian dan karakter anak di masa 

mendatang.4 

Orang tua adalah orang terdekat bagi anak yang mempunyai peran dan 

tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan dan tumbuh 

kembangnya. Lingkungan keluarga merupakan ruang lingkup utama untuk 

anak dalam menjalani proses berkembang dan belajar bagi anak. Dalam 

lingkungan keluarga anak akan belajar mengenal nilai, sikap, norma dan 

kepercayaan budaya, serta kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga sehingga 

 

3Siti Khusnul Bariyah, “Peran Tripusat Pendidikan dalam Membentuk Kepribadian 
Anak”, Jurnal Kependidikan 7, No. 2 (2019): h. 231. 

4Nurliana Siregar, dkk, “Pola Asuh dalam Keluarga dan Pengaruhnya pada Pendidikan 
Karakter”, Jurnal Pendidikan Hindu 8, No. 2 (2021): h. 190. 
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anak akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki sikap positif dan mulia. 

Penerapan nilai-nilai disiplin bagi anak diajarkan orang tua dengan kebiasaan-

kebiasaan baik, aturan dan pola asuh, sehingga anak terbiasa dan mengerti 

tentang disiplin.5 

Smartphone merupakan telepon seluler yang memiliki kelebihan dalam 

hal fitur, resolusi maupun sistem yang ada di dalamnya. Terdapat suatu 

penyatuan dari alat-alat komunikasi dan dikemas dalam suatu alat canggih. 

Tidak hanya untuk menelepon atau sms, smartphone dapat mengakses 

internet yang dapat digunakan untuk segala sesuatu seperti mencari 

informasi, hiburan, melakukan permainan online, bertatap muka melalui 

telepon, bahkan melakukan transaksi. smartphone memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap manusia. Perkembangan teknologi komunikasi 

terutama pada smartphone seperti dua mata pisau, yaitu memiliki dampak 

positif dan negatif.6 

 Penggunaan smartphone yang positif yaitu saat penggunanya mudah 

dan efisien dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan sisi negatif dari 

smartphone dapat dipetik oleh manusia saat ia terlena dengan fitur yang 

tersedia, sehingga kemudahan dalam smartphone disalahgunakan. Hal ini 

dapat membuat seseorang tidak produktif dalam melakukan sesuatu, bahkan 

terlalu lama menggunakan smartphone dapat membahayakan kesehatan. 

 

5Fadilah Utami dan Lis Prasetyo, “Pengasuhan Keluarga terhadap Perkembangan 
Karakter Disiplin Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5, no. 2 (2021): h. 1778-
1779. 

6Novia Ul Haq, “Penggunaan Smartphone Terhadap Perubahan Pola Sosialisasi pada 
Anak Usia Dini”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya 23, No. 2 (2021): h. 305. 
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Tidak hanya itu, sisi negatif dari adanya smartphone dapat memengaruhi 

psikis dan perilaku sosial seseorang.7 

Dalam pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan 

perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi berkomunikasi selama 

mengadakan kegiatan pengasuhan. Dalam kegiatan memberikan pengasuhan 

ini, orang tua akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan 

hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan anaknya. Sikap, perilaku, dan 

kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang 

kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar akan ditiru, kemudian 

menjadi kebiasaan bagi anak.  

Orang tua merupakan orang terdekat yang lebih banyak menghabiskan 

waktu dengan anak-anak di rumah memiliki tugas untuk mengontrol dan 

mengawasi penggunaan smartphone oleh anak-anak, memilih konten mana 

saja yang boleh dilihat anak dan mana yang tidak boleh dan memastikan 

bahwa konten yang dilihat sesuai dengan usia anak. Biasanya anak diberikan 

smartphone ketika orang tua sibuk bekerja dan dihadapkan pada situasi yang 

membosankan. Anak diberikan ponsel untuk menonton atau main games 

ketika makan di restoran atau saat menunggu antrian. Hal ini supaya orang tua 

atau pengasuh anak agar tidak merasa kerepotan dengan tingkah anak yang 

mungkin saja melakukan berbagai hal atau bertanya macam-macam.8 

Hal ini sesuai dengan apa yang saya kaji di dalam skripsi ini 

sesungguhnya 1400 tahun telah dijelaskan dalam al-Qur’an sebagaimana 

firman Allah swt yang tercantum dalam QS. Lukman/31:16 yang berbunyi: 

 

7Novia Ul Haq, “Penggunaan Smartphone Terhadap Perubahan Pola Sosialisasi pada 
Anak Usia Dini”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya 23, No. 2 (2021): h. 305-306. 

8Devi Delia dan Emeldah, Serba-serbi Pengasuhan Anak (Jakarta: PT Elex Media 
Komputind, 2021), h. 75. 
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رْضِ 
َ
ا

ْ
وْ فِى ال

َ
مٰوٰتِ ا وْ فِى السَّ

َ
نْ فِيْ صَخْرَةٍ ا

ُ
نْ خَرْدَلٍ فَتَك ةٍ مِِّ  حَبَّ

َ
 يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَال

ۗ اِ  ُ تِ بِهَا اللّٰه
ْ
طِيْفٌ خَبِيْرٌ يَأ

َ
َ ل نَّ اللّٰه  

Terjemahnya:  

(Luqman berkata): “Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu 
perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau 
di bumi, niscaya Allah akan memberikan (balasan). Sesungguhnya Allah 
Maha halus, Maha teliti ”.9 

Ayat tersebut memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa orang 

tua bertanggung jawab mendidik dan membimbing anak dengan baik. Menjadi 

dan seperti apa anak ke depannya kelak tergantung pola asuh yang diberikan 

oleh orang tua. Menurut Al-Maroghi menjelaskan bahwa Luqman memberikan 

nasehat kepada anaknya.  

Adapun nasehat bahwa orang tua harus mengkhawatirkan 

kesejahteraan generasi selanjutnya, terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 9, yang 

berbunyi: 

يَقُوْ 
ْ
َ وَل يَتَّقُوا اللّٰه

ْ
يْهِمْْۖ فَل

َ
ةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَل يَّ ِ

فِهِمْ ذُرِّ
ْ
وْا مِنْ خَل

ُ
وْ تَركَ

َ
ذِيْنَ ل

َّ
يَخْشَ ال

ْ
وْا وَل

ُ
ل

ا سَدِيْدًا 
ً
 قَوْل

Terjemahnya: 
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 
berbicara dengan tutur kata yang benar”. 

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga hak-hak anak secara adil dan 

penuh keadilan. Dalam konteks pola pengasuhan anak, ayat ini memberikan 

panduan bagi orang tua atau wali untuk memperlakukan anak-anak dengan 

 

9Eka Abdul Hamid, Rika Wanda Nuraeni Zakiya, “Tafsir Qur’an Surat Luqman Ayat 12-
19 Substansinya dengan Pesan Moral Lukman Al-Hakim dalam Pendidikan Islam”, Jurnal Ilmu-
Ilmu Agama 2, No. 2 (2020): h. 33.  
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penuh kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab. Pola pengasuhan yang baik 

akan mencakup memberikan perlindungan, pemenuhan kebutuhan fisik, 

emosional, dan spiritual anak, serta memastikan bahwa hak-hak mereka 

dijaga dengan baik. 

Adapun nasehat tersebut seperti halnya berikut “Hai anakku, 

sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan baik atau perbuatan buruk itu 

sekalipun beratnya hanya sebiji sawi, lalu ia berada di tempat yang paling 

tersembunyi dan paling tidak kelihatan, seperti di dalam batu besar atau di 

tempat yang paling tinggi seperti di langit, atau tempat yang paling bawah 

seperti di dalam perut bumi, niscaya hal itu akan dikemukakan oleh Allah swt 

kelak di hari kiamat. Yaitu ada hari pembalasan ketika Allah meletakkan 

timbangan amal perbuatannya, apabila amalnya baik, maka balasannya pun 

juga baik, dan apabila amalnya buruk, maka balasannya pun juga buruk.10 

Pentingnya dilakukan penelitian terkait dengan pola asuh orang tua 

dalam penggunaan smartphone kepada anak usia dini guna memberikan 

dampak yang baik terhadap masyarakat terutama orang tua dalam 

pengawasan dan kontrol kepada anak. Karena anak usia dini belum mampu 

menentukan aktivitas yang mengganggu sosial emosionalnya, sehingga masih 

bergantung pada orang tua. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu 

dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secar sadar 

atau tidak sadar akan ditiru, kemudian menjadi kebiasaan bagi anak-anaknya. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

10Eka Abdul Hamid, Rika Wanda Nuraeni Zakiya, “Tafsir Qur’an Surat Luqman Ayat 
12-19 Substansinya dengan Pesan Moral Lukman Al-Hakim dalam Pendidikan Islam”, Jurnal 
Ilmu-ilmu Agama 2, No. 2 (2020): h. 33. 
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Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif 

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan 

mana yang tidak relevan11. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih 

didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi 

dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Pola Asuh Orang Tua 

dalam Penggunaan Smartphone pada Anak Usia Dini di Kelurahan Ela-Ela 

Kabupaten Bulukumba” yang objek utamanya merupakan pola asuh dari 

orang tua terhadap anak usia dini yang ada di Kabupaten Bulukumba. Pola 

asuh yang digunakan sebagai landasan dalam fokus penelitian adalah pola 

asuh orang tua menurut Hurlock, Hardy & Heyes. 

Berdasarkan latar belakang masalah, dijelaskan bahwa yang menjadi 

objek penelitian adalah kurangnya pembiasaan orang tua pada anak usia dini 

di Kelurahan Ela-ela Kabupaten Bulukumba. Namun demikian, untuk 

menghindari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, maka perlu 

ditetapkan fokus penelitian sebagai berikut: 

 

   FOKUS PENELITIAN DESKRIPSI FOKUS 

Pola Asuh Orang Tua 

dalam Penggunaan 

Smartphone Pada 

Anak Usia Dini  

1. Pola asuh otoriter 

   Ditandai dengan cara mengasuh anak secara 

ketat dan seringkali memaksa kehendak anak, 

seperti memberikan aturan yang ketat terhadap 

anak, membentak/ memarahi/memukul anak. 

2. Pola asuh demokratis 

 

11Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, Jurnal 
Humanika 21, No.1 (2021): h. 33–54. 
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   Ditandai dengan adanya pengakuan terhadap 

kemampuan anak seperti di berikan  

kesempatan agar tidak bergantung ke orang tua, 

mengajarkan anak sikap mandiri, menghargai 

/merespon anak. 

3. Pola asuh permisif  

   Ditandai dengan memberikan kebebasan kepada 

anak tanpa batas seperti membiarkan anak 

bertindak sesuai dengan kemauannya, orang tua 

tidak memberikan hukuman dan pengendalian 

terhadap anak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan yang ada dengan judul “Pola Asuh Orang Tua dalam 

Penggunaan Smartphone pada Anak Usia Dini Kabupaten Bulukumba” 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

pokok masalah adalah pola asuh orang tua dalam penggunaan smartphone 

pada anak usia dini di Kelurahan Ela-Ela Kabupaten Bulukumba dari pokok 

masalah tersebut maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pola asuh orang tua dalam penggunaan Smartphone 

pada anak usia dini di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu 

Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam 

pendampingan penggunaan smartphone pada anak usia dini di 

Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan 

mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan latar belakang 

dan rumusan masalah maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan 

penelitian. 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bentuk pola asuh orang tua dalam penggunaan 

Smartphone pada anak usia dini di Kelurahan Ela-ela Kecamatan 

Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam 

pendampingan penggunaan smartphone pada anak usia dini di Kelurahan 

Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam 

penelitian kualitatif komunikasi dengan menggunakan analisis tringulasi data. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

pengembangan topik yang sama yaitu mengenai bidang pendidikan anak usia 

dini karena dapat menjadi pembelajaran terhadap orang tua dan anak. 

b. Manfaat Praktis 

1) Pendidik 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pendidik 

dalam hal ini orang tua terutama untuk memberikan arahan ataupun 

informasi sebagai rujukan serta melalui hasil penelitian ini, diharapkan 

masyarakat terutama orang tua dapat mengetahui penerapan pola asuh 
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dalam menanamkan nilai moral anak mampu mempengaruhi 

kepribadiannya. 

2) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat membantu peneliti dan mahasiswa sebagai calon 

pendidik atau orang tua dalam hal memahami pola asuh terhadap anak 

sebelum menerapkannya. 

E. Penelitian Relevan   

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyuk, Waridah, Kartini, pada tahun 

2023. Dengan judul “Upaya Orang Tua dalam Mengatasi Penggunaan 

Gadget pada Anak Usia Dini“. Tujuan pada penelitian ini untuk 

mengetahui penggunaan gadget, cara orang tua mengatasi penggunaan 

gadget, dan dampak positif atau negatif bagi anak usia dini. Penelitian 

menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, 

dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu angket dan 

wawancara. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tentang upaya orang tua dalam 

mengatasi penggunaan gadget pada anak usia dini, yaitu dengan cara 

membatasi waktu penggunaan gadget pada anak, menegur anak, 

mengajak anak bermain, mengajak anak keluar rumah (jalan-jalan atau 

ketempat keluarga), membiarkan anak bermain diluar rumah dan 

menyuruh anak bermain ketempat temannya. 12 

Adapun yang menjadi persamaan pada penelitian ini yaitu upaya orang 

tua atau pola asuh orang tua dalam penggunaan gadget atau smartphone, 

 

12Yuyuk, Waridah,Kartini, “Upaya Orang Tua Dalam Mengatasi Penggunaan Gadget 
Pada Anak Usia Dini”, Jurnal  Pendidikan Anak Usia Dini (Masa Keemasan) 3 No. 1 (2023): h. 
16. 
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sedangkan yang menjadi pembeda pada penelitian ini yaitu dari jenis 

teknik penggumpulan data yang digunakan, pada penelitian yang 

dilakukan oleh Yuyuk dkk, ia menggunakan angket dan wawancara 

sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Naufal Alwie, Ika Oktavianti & Erik 

Aditia Ismaya pada tahun 2023 dengan judul “ Pola Asuh Orang Tua 

Dalam Penggunaan Smartphone Pada Anak Sekolah Dasar” tujuan 

penelitian ini  yaitu untuk menganalisis pola asuh yang diterapkan orang 

tua pada penggunaan smartphone pada anak di Desa Ngaluran. Metode 

yang digunakan kualitatif studi kasus, penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji 

keabsahan data meliputi uji creadibility, transferability, reability, 

confirmability. Teknik analisis data penelitian dilakukan dengan cara 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

ini memperlihatkan kalau rata-rata orang tua di Desa Ngaluran dalam 

memberikan pola pengasuhan pada anak menggunakan pola asuh 

demokratis.13 

 Adapun yang menjadi persamaan pada penelitia ini yaitu Sama-sama 

meneliti tentang pola asuh orang tua dalam penggunaan smartphone dan 

yang menjadi pembeda pada penelitian ini yaitu, pada penelitian yang 

dilakukan oleh Naufal dkk ia menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan menggunakan  pendekatan studi kasus sedangkan peneliti 

menggunakan pendekatan fenomologi. 

 

13Fahmi Naufal Alwi, Ika Oktavianti & Erik Aditia Ismaya, “Pola Asuh Orang Tua dalam 
Penggunaan Smartphone pada Anak Sekolah Dasar” Jurnal Ilmiah Pendidikan 4, No. 1 (2023): 
h. 44. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Putri Ramadhani T, Syawaluddin 

Nasution pada tahun 2023 dengan judul “Pola Asuh Orang Tua terhadap 

Anak dalam Mencegah Efek Negatif Kecanduan Smartphone” Tujuan 

penelitian ini untuk mengeksplorasi berbagai pola asuh yang dapat 

mencegah efek negatif dari kecanduan smartphone pada anak. Metode 

yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

observasi, lapangan dan wawancara. Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang digunakan 

untuk membentuk karakter anak. Orang tua harus mengajarkan 

keterampilan manajemen waktu kepada anak-anak dengan waktu 

terbatas.14 

Adapun yang menjadi persamaan pada penelitian ini yaitu Sama-sama 

meneliti tentang pola asuh orang tua dalam penggunaan Smartphone, 

sedangkan yang menjadi pembeda yaitu Teknik pengumpulan data. yang 

mana Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Amanda dkk  

menggunakan Teknik observasi, lapangan dan wawancara, sedangkan 

Teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatun Hasanah , Musayyadah pada 

tahun 2022 dengan judul “Analisis Pola Asuh Orang Tua Dalam 

Pembatasan Penggunaan Gadget Bagi Anak Usia Dini Ditinjau Dari 

Tingkat Pendidikan Dan Status Ekonomi Orang Tua Di Desa Taddan 

Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”. Penelitian ini memiliki 

 

14Amanda Putri Ramadhani T, Syawaluddin Nasution “Pola Asuh Orang Tua Terhadap 
Anak Dalam Mencegah Efek Negatif Kecanduan Smartphone” G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan 
Konseling 7, No. 3 (2023): h. 508. 
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Tujuan untuk mengetahui bagaimana pola asuh yang di terapkan oleh 

masing–masing orang tua dalam membatasi penggunaan gadget bagi 

anak usia dini. jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, 

dengan melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam membatasi penggunaan gadget tidak 

tergantung dari bagaimana tingkat pendidikan dan keadaan status 

ekonomi orang tua. Terdapat beberapa pola asuh yang diterapkan yaitu 

pola asuh permisif, otoriter dan demokratis. Dalam penelitian ini jenis 

pola asuh yang banyak di terapkan oleh para orang tua baik dari 

pendidikan rendah ekonomi rendah, orang tua dengan pendidikan tinggi 

ekonomi rendah, orang tua dengan ekonomi tinggi pendidikan rendah 

dan orang tua dengan ekonomi tinggi pendidikan tinggi. Yakni pola asuh 

Permisif.15 

Adapun yang menjadi persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti tentang pola asuh orang tua dalam penggunaan gadget. Dan 

adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu dapat dilihat 

dari teknik pengumpulan data yang digunakan, pada penelitian yang 

digunakan oleh Nikmatun dkk, ia menggunakan observasi dan 

wawancara sedangkan peneliti menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

5.   Penelitian yang dilakukan oleh Sa’ira Ila Mafaz dan Emmy Yuniarti 

Rusadi pada tahun 2022 dengan judul “Dampak Globalisasi Terhadap 

Pola Asuh Orang Tua Mengenai Emosional Anak Usia Dini (4-8 Tahun) 

 

15Nikmatun Hasanah, Musayyadah, “Analisis Pola Asuh Orang Tua dalam Pembatasan 
Penggunaan Gadget Bagi Anak Usia Dini Ditinjau dari Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi 
Orang Tua di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”, Jurnal Bunga Rampai 
Usia Emas (BRUE) 8, No. 2 (2022): h. 83. 
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Dalam Penggunaan Gadget di Jl. Blambangan 1, Tambak Sawah, Waru, 

Sidoarjo” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pentingnya pola asuh 

orang tua untuk menjaga emosional anak dalam penggunaan gadget. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena data yang 

dikumpulkan melalui teknik survey dan wawancara bersifat kualitatif. 

Penelitian ini menjelaskan mengenai fakta lapangan serta 

mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan, serta 

mengorek lebih dalam nilai tersembunyi dalam penelitian ini. Hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya dampak pada anak yang 

berumur 4-8 tahun dalam penggunaan gadget sangat nyata adanya, 

yakni tak bisa mengontrol emosi ketika tak diberi gadget. Oleh 

karenanya, perlu pengawasan orang tua yang ekstra untuk mencegah 

dampak buruk lain yang diakibatkan oleh gadget.16 

Adapun persamaannya dengan penelitian yang nantinya diteliti yaitu 

sama-sama membahas tentang pola asuh dan penggunaan 

gadget/smartphone. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini 

memfokuskan pada dampak globalisasi terhadap pola asuh orang tua 

pada aspek emosional anak usia dini dan peneliti memfokuskan 

terhadap pola asuh orang tua dalam penggunaan smartphone pada anak 

usia dini. 

 

16Saira Ila Mafaz dan Emmy Rusadi, “Dampak Globalisasi Terhadap Pola Asuh Orang 
Tua Mengenai Emosional Anak Usia Dini (4-8 tahun) dalam Penggunaan Gadget di Jl. 
Blambangan 1, Tambak Sawah, Waru, Sidoarjo”, Jurnal Abdi Masyarakat 4, No. 2 (2022): h.75-
77. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pola Asuh Orang Tua 

1. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia pola asuh berarti model, sistem atau cara kerja 

sedangkan asuh adalah menjaga, merawat, mendidik, membimbing, 

membantu, melatih dan sebagainya, atau lebih jelasnya kata asuh mencakup 

segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan, dukungan 

sehingga orang tetap berdiri dan menjalani hidupnya secara sehat.17  

Orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam 

suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari 

disebut sebagai bapak dan ibu. Sehingga pola asuh tidak lain merupakan 

metode atau cara yang dipilih orang tua dalam mendidik anak-anaknya. 

Sehingga dapat diartikan bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua dalam 

berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi antara 

lain cara orang tua memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan 

hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua 

memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak.18 

Pola asuh orang tua adalah pola perilaku dalam menjalin hubungan 

dengan anaknya untuk membentuk karakter anak. Banyak cara pola asuh yang 

dilakukan orang tua dalam membentuk karakter anak, gaya pola asuh orang 

 

17Muslima, Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Finansial Anak, Internasional 
Journal of Child and Gender Studies, h. 86. 

18I Nyoman Subagia, Pola Asuh Orang Tua (Factor, Implikasi Terhadap Perkembangan 
Anak), (Bandung: Nilacakra, 2021), h. 8. 
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tua diantaranya otoriter, permisif dan demokratis.19 Sedangkan menurut 

Adina pola asuh diartikan sebagai cara orang tua dalam mengasuh anak 

dengan aturan-aturan tertentu melalui didikan, arahan dan bimbingan agar 

menjadi sukses dan lebih baik dalam menjalani kehidupan. Pola asuh ini bisa 

saja di rasakan anak sebagai hal yang positif dan bisa juga negatif.20 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, peran orang tua sangat 

penting dan menentukan tumbuh kembang anak baik dari lahir dan batinnya. 

Dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tua, anak akan memiliki 

kebiasaan sendiri sesuai dengan apa yang didapatkan dalam keluarganya. 

Perlu disadari perilaku anak akan dibawanya dan akan menjadi kebiasaan 

tanpa mengenal tempat dan waktu. 

2. Jenis-Jenis Pola Asuh Orang Tua 

a. Pola Asuh Otoriter  

Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang lebih mengutamakan 

membentuk kepribadian anak dengan cara menetapkan standar mutlak yang 

harus dituruti dan biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Pola asuh 

ini yaitu orang tua lebih dominan  dalam membuat keputusan bagi anak-

anaknya.21 

Pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Kekuasaan orang tua lebih menonjol  

2) Anak tidak diakui sebagai pribadi  

 

19Yuly Sakinatul Karomah and Aan Widiyono, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua 
terhadap Kecerdasan Emosi Siswa”, Jurkessutra (Jurnal Kesehatan Surya Nusantara) 8, No. 1 
(2022): h. 35–44. 

20Amira Adlina and others, “Identifikasi Pola Asuh Orang Tua di Kecamatan Mesuji 
Makmur Article Info Abstract”, Jurnal Pendidikan Anak 11, No. 2 (2022):  h. 181–88. 

21Agus Susant, Parenting Rabbani (Menentukan Pola Asuh yang Tepat), (Solo: PT Tiga 
Serangkai Pustaka Mandiri). h. 42. 
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3) Pemantauan terhadap perilaku anak benar-benar ketat  

4) Anak kadang-kadang diberikan sanksi apabila tidak taat dengan orang 

tua 

5) Anak hampir tidak pernah diberi pujian. 

Dampak yang ditimbulkan dari pola asuh otoriter: a) mudah 

tersinggung b) penakut c) mudah terpengaruh d) pemurung dan tidak merasa 

bahagia e) mudah stres f) tidak mempunyai arah dan masa depan yang jelas.22 

b. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua pada anak dalam rangka 

membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang 

sangat longgar dan memberi kesempatan pada anaknya untuk melakukan 

sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Adapun kecenderungan pola 

asuh permisif yaitu orang tua tidak menegur atau memperingati anak apabila 

sedang dalam bahaya dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh 

mereka.  

Pada pola asuh ini, anak menjadi sentral utama dalam menentukan 

aturan atau tindakan. Pada pola asuh ini orang tua hanya bertugas sebagai 

pelayan yang selalu siap menuruti kemauan anak. Prinsip yang dipakai pada 

pola asuh ini yaitu AAS (asal anak senang).23 

Pola asuh permisif memiliki ciri-ciri:  

1) Anak diberi keleluasaan dalam bersikap oleh orang tua  

2) Kontrol pada anak  

3) Sikap toleransi atau keleluasaan dari orang tua  

 

22Al. Tridhonanto dan Beranda Agency, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis, 
(Jakarta: PT Telex Media Komputindo, 2014), h. 13. 

23Agus Susant, Parenting Rabbani (Menentukan Pola Asuh yang Tepat), (Solo: PT Tiga 
Serangkai Pustaka Mandiri). h. 43.  
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4) Orang tua tidak memberikan arahan dan bimbingan pada anak 

5) Tidak ada bahkan minimnya pemantauan dan kepedulian orang tua 

terhadap anak. 

Dampak yang ditimbulkan dari pola asuh permisif membawa pengaruh 

atas sikap, sifat anak seperti: a) bersikap impulsif dan agresif b) suka 

memberontak c) kurang memiliki rasa percaya diri dan pengendalian diri d) 

suka mendominasi e) tidak jelas arah hidupnya f) prestasinya rendah.24  

c. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang menerapkan perilaku 

kepada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara 

memprioritaskan kepentingan anak yang bersikap rasional atau pemikiran-

pemikiran. Pada pola asuh ini orang tua sangat memperhatikan kebutuhan 

anak dan mencukupinya dengan pertimbangan faktor kepentingan dan 

kebutuhan. Di samping itu, orang tua membuat aturan yang jelas dengan 

melambatkan anak dalam prosesnya sehingga anak memahami bahwa aturan 

dibuat untuk kebaikan mereka sendiri.25 

Pola asuh demokratis memiliki ciri-ciri:  

1) Anak dimotivasi orang tua untuk mengatakan kemauannya 

2) Orang tua dan anak saling berkerja sama  

3) Anak diakui secara pribadi  

4) Adanya panduan dan bimbingan dari orang tua 

5) Adanya pemantauan dari orang tua tidak keras. 

 

24Al. Tridhonanto dan Beranda Agency Mengembangkan Pola Asuh Demokratis, 
(Jakarta: PT Telex Media Komputindo, 2014), h. 15. 

25Agus Susant, Parenting Rabbani (Menentukan Pola Asuh yang Tepat), (Solo: PT Tiga 
Serangkai Pustaka Mandiri). h. 42. 
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Adapun dampak dari pola asuh demokratis dapat membentuk 

perilaku anak seperti: a) memiliki rasa percaya diri b) bersikap bersahabat c) 

mampu mengendalikan diri atau self control d) bersikap sopan e) mau bekerja 

sama f) memiliki rasa ingin tahu yang tinggi g) memiliki tujuan atau arah hidup 

yang jelas h) berorientasi terhadap prestasi.26 

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pendampingan Orang Tua 

dalam Penggunaan Smartphone Pada Anak Usia Dini  

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat pendampingan orang 

tua terhadap penggunaan smartphone pada anak usia dini adalah sebagai 

berikut:  

a. Faktor penghambat pendampingan orang tua yaitu karena kesibukan 

orang tua dan pendidikan orang tua. 

b. Faktor pendukung pendampingan orang tua yaitu karena orang 

mengetahui bahwa melalui smartphone anak dapat belajar dan juga 

menambah pengetahuan baru  dan dapat menstimulasi perkembangan 

anak dan orang tua juga mengetahui akan buruknya apabila anak tidak di 

dampingi dalam penggunaan smartphone  yang akan membuat anak 

kecanduan dan juga dapat merusak kesehatan mata bagi anak. 

Dengan demikan, peran orang tua dalam bentuk pengawasan atau 

pendampingan sangat penting diterapkan pada anak, dengan tujuan agar anak 

terhindar dari hal-hal negatif atau dampak dari penggunaan smartphone 

secara berlebihan. Hal ini juga dilakukan demi mencapai keluarga yang utuh 

 

26Al. Tridhonanto dan Beranda, Agency Mengembangkan Pola Asuh Demokratis, 
(Jakarta: PT Telex Media Komputindo, 2014), h.17. 
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dan sejahterah. Sebelum orang tua menerapkan perannya, maka orang tua 

terlebih dahulu memahami fungsi dan dampak dari smartphone itu sendiri. 

4. Perkembangan Anak Usia Dini 

a. Pengertian Anak Usia Dini 

Menurut UU Sisdiknas 2003 anak usia dini adalah anak yang berada pada 

usia 0-6 tahun dan antara 0-8 tahun menurut para pakar pendidikan. Pada 

masa ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat yang 

tidak akan tergantikan di masa mendatang sehingga masa ini disebut sebagai 

masa golden age. Masa golden age ini sangat berpengaruh pada tahap tumbuh 

kembang selanjutnya.27 

Menurut Suderadjat dalam Trianto perlu dipahami bahwa anak memilki 

potensi untuk menjadi lebih baik di masa mendatang, namun potensi tersebut 

hanya dapat berkembang manakala diberi rangsangan, bimbingan, bantuan, 

atau perlakuan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangannya.28 

b. Perkembangan Anak Usia Dini 

Perkembangan sosial emosional menurut American of Pediatrics dalam 

Femmi Nurmalitasari mengatakan bahwa perkembangan sosial emosional 

mengacu pada kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam 

mengelola dan mengapresiasikan emosi secara lengkap baik emosi positif 

maupun emosi negatif, mampu menjalin hubungan dengan anak- anak lain dan 

 

27Puji Asmaul Chusna, “Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak”, 
Jurnal Dinamika Penelitian 17, no.2 (2017): h. 317. 

28Ina Maria dan Eka Rizki Amalia, Perkembangan Aspek Sosial-Emosional Dan 
Kegiatan Pembelajaran Yang Sesuai Untuk Anak Usia 4-6 Tahun, (2018): h.1-2. 
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orang dewasa di sekitarnya, serta secara aktif mengeksplorasi lingkungan 

melalui belajar.29 

Berdasarkan indikator perkembangan sosial emosional pada Peraturan 

Mentri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014.30 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Indikator Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 

Kesadaran Diri 1. Memperlihatkan kemampuan diri untuk 

menyesuaikan dengan situasi. 

2. Memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang 

belum dikenal (menumbuhkan kepercayaan pada 

orang dewasa yang tepat). 

3. Mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara 

wajar (mengendalikan diri secara wajar) 

Rasa Tanggung 

Jawab untuk Diri 

Sendiri dan Orang 

Lain 

1. Tahu akan haknya 

2. Menaati aturan kelas (kegiatan, aturan) 

3. Mengatur diri sendiri 

4. Bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

diri sendiri 

Perilaku Sosial 1. Bermain dengan teman sebaya 

 

29Hesti Wulandari dan Edi Purwanta, “Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini Di 
Taman Kanak-Kanak Selama Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Obsesi : 
Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5, no. 1 (2020): h. 453. 

30Sumber: Peraturan Mentri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014. 
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2. Mengetahui perasaan temannya dan merespon secara 

wajar 

3. Berbagi dengan orang lain 

4. Menghargai hak/pendapat/karya orang lain 

5. Menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam 

menyelesaikan masalah (menggunakan fikiran untuk 

menyelesaikan masalah) 

6. Bersikap kooperatif dengan teman 

7. Menunjukkan sikap toleransi 

8. Mengapresiasikan emosi yang sesuai dengan kondisi 

yang ada (senang-sedih-antusias-dsb) 

9. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan 

nilai sosial budaya setempat. 

Aspek perkembangan sosial-emosional ini terbagi atas 3 aspek yaitu 

kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain; dan 

prilaku prososial.31 Dalam penggunaan smartphone dapat memengaruhi aspek 

perkembangan sosial emosional anak. Anak yang sudah terbiasa 

menggunakan waktunya dengan smartphone akan sulit melepas diri dari 

smartphone sekalipun diberi alasan yang rasional. Mereka akan meminta 

smartphone kembali dengan menangis dan marah. Menurut Nucci dalam Syifa 

mengatakan bahwa reaksi anak usia dini pada saat merasakan 

ketidaknyamanan adalah menangis dan merusak beberapa properti.32        

 

31Syifa Aulia, “Analisis Kemampuan Empati Anak Usia 5-6 Tahun (Literature Review)”, 
Jurnal PAUD Agapedia 4, no. 2 (2020): h. 288. 

32Syifa Aulia, “Analisis Kemampuan Empati Anak Usia 5-6 Tahun (Literature Review)”, 
Jurnal PAUD Agapedia, 4, no.2 (2020): h. 289. 
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B. Tinjauan Umum Smartphone 

Smartphone merupakan salah satu alat komunikasi yang sering dipakai 

saat ini, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua.33 Pada 

awalnya handphone hanya untuk berkomunikasi saja, dengan seiring 

perkembangan zaman teknologi hingga bisa mengirim data dan menambah 

aplikasi yang disukai. Dewasa ini penggunaan media komunikasi merupakan 

kebutuhan pokok bagi individu, kelompok, maupun organisasi. Pada saat ini, 

peranan handphone sudah menjadi kebutuhan primer sehari-hari. 

1. Manfaat Smartphone 

Adapun manfaat smartphone sebagai berikut: 

a. Untuk mempermudah berkomunikasi 

b. Untuk meningkatkan jalinan sosial. 

c. Untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi 

d. Memudahkan sarana pendidikan dengan menciptakan buku digital yang 

mudah dan praktis. 

e. Sebagai alat penghilang stres.34 

2. Dampak Positif dan Negatif Smartphone 

Adapun dampak positif maupun negatif yang diperoleh oleh anak saat 

menggunakan smartphone yaitu dikarenakan bimbingan para orang tua dan 

lingkungannya. Berikut ini ada beberapa dampak positif dan negatif yang 

dapat ditimbulkan oleh penggunaan smartphone yaitu sebagai berikut: 

 

33Anggri Widia Rahman Minniarni, Dedy Novriadi dan Selly Sepika, Edukasi 
Pemanfaatan Smartphone Sebagai Media Penghasil Uang Pada Remaja Di Desa Muara 
Kalangan Kecamatan Musi Kabupaten Empat Lawang, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja 
Nyata, 2022 h. 137. 

34Dekinus Kogoya, Manfaat Penggunaan Smartphone pada Masyarakat Desa Piungun 
Kecamatan Gamelia Kabupaten Lanny Jaya Papua. E-Juornal Acta Diurna, No.4, 2015, h 4. 
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a. Dampak Positif Smartphone Bagi Anak Usia Dini. 

1) Menambah Wawasan Pengetahuan  

Penggunaan smartphone pada anak usia dini yang paling dirasa 

memiliki manfaat adalah dalam menambah wawasan sang anak akan 

informasi dan pengetahuan. Pengetahuan anak akan bertambah luas dengan 

menggunakan smartphone. Anak akan mengetahui beberapa informasi yang 

tidak akan didapatkan dari orang tua mereka dan dari lingkungan tempat ia 

bermain. 

Kemudahan penggunaan smartphone oleh anak-anak menjadikan 

mereka memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan apa pun yang ingin 

mereka ketahui dengan mudah didapatkan. Keadaan ini menjadikan anak usia 

dini tidak perlu bertanya kepada orang tua mereka ketika mereka ingin 

bertanya tentang sesuatu. Mereka hanya butuh bertanya kepada mesin 

pencari “google & youtube” dan dalam waktu yang singkat mereka dapat 

mengetahui jawabannya.35 

Penggunaan smartphone kepada anak usia dini memiliki dampak besar 

bagi wawasan mereka. Anak yang dapat menggunakan kelebihan dan manfaat 

smatphone akan terlihat sebagai anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-

rata anak seusia mereka. Sehingga tidak dapat disangkal bahwa penggunaan 

smartphone bagi anak usia dini memiliki manfaat yang sangat banyak dan 

berguna menambah wawasan pengetahuannya. 

2) Mempercepat Proses Belajar 

 

35A Prasetiyo, “Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Sosial Remaja Di 
Perumahan PT Great Giant Foods Lakop Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung 
Tengah”, skripsi (Lampung Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 
2019), h. 1–74. 
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Proses belajar pada anak usia dini tidak saja terfokus pada didikan 

orang tua dan guru. Anak usia dini dapat melalui proses belajar kepada selain 

dua individu di atas. Anak usia dini dapat memperoleh pengetahuan dan 

belajar dengan maksimal kepada smartphone. Fitur-fitur yang ada dalam 

smartphone sangat mendukung anak-anak untuk belajar. Ada banyak fitur 

yang dapat membantu proses belajar anak melalui aplikasi software atau 

melalui aplikasi lain baik online maupun offline, seperti game edukatif, aplikasi 

atau software penunjang kecerdasan otak, dan lain sebagainya.36 

3) Mempermudah Komunikasi 

Salah satu faktor yang membuat orang tua memberikan smartphone 

kepada anak mereka adalah karena alasan komunikasi. Orang tua akan mudah 

berkomunikasi dengan anak dengan handphone. Selain itu, orang tua dapat 

mengetahui keadaan anak mereka dengan melalui berbagai aplikasi yang ada 

dalam smartphone yang digenggam oleh sang anak. Keadaan seperti itu pada 

umumnya dilakukan orang tua karena ia tidak bisa secara penuh berada di 

samping sang anak. Orang tua harus bekerja di luar rumah ataupun 

beraktifitas didalam rumah seperti mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, 

sedangkan anak harus belajar di sekolah atau bermain di luar rumah. Sehingga 

untuk mengetahui keadaan anak, orang tua memberikan smartphone kepada 

anaknya untuk lebih mempermudah komunikasi.37 

4) Mendapatkan Banyak Teman 

 

36Ari Kusuma Sulyandari, “Pengaruh Gadget Pada Prkembangan Anak Usia Dini”,  
Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini 1, No. 1 (2019): h. 18. 

37A Prasetiyo, “Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Sosial Remaja Di 
Perumahan PT Great Giant Foods Lakop Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung 
Tengah”, skripsi (Lampung fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 
2019), h. 1–74.  
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Penggunaan smartphone pada anak sudah menjadi hal yang wajar 

karena hampir setiap anak memiliki smartphone. Penggunaan smartphone di 

kalangan anak yang sangat banyak tersebut menjadikan anak-anak membuat 

komunitas dalam bentuk virtual seperti kelompok Whatssapp (WA), Facebook 

(FB), Line, Instagram, Telegram, dan media sosial lainnya. Dengan membuat 

beberapa kelompok seperti disebut di atas, maka anak-anak memiliki banyak 

teman. Penggunaan smartphone di kalangan anak usia dini memiliki dampak 

yang sangat besar bagi tingkat pertemanan di kalangan anak-anak. Semakin 

banyak grup pertemanan di media sosial yang diikuti oleh anak-anak, semakin 

banyak pula teman yang mereka punya. Apabila perkembangan sosial anak 

menjadi baik, maka akan menjadi baik pula perkembangan dirinya pada masa 

yang akan datang. Manfaat smartphone apabila digunakan dengan baik akan 

berdampak pada anak memiliki banyak teman. Banyak teman pada anak akan 

menjadikan proses perkembangan anak menjadi baik.38 

5) Melatih Kognisi Pada Anak 

Pada umumnya anak-anak menggambar sesuatu yang disuka seperti 

menggambar gunung, mobil, pesawat dan sebagainya. Anak-anak pun sering 

kali menggambar yang tidak jelas bentuknya. Sifat abstrak pada tulisan anak 

merupakan fase sang anak mengembangkan kognisi mereka. Namun dengan 

adanya smartphone, sang anak tidak lagi melakukan coretan pada kertas tulis 

untuk menggambar, namun mereka langsung menggambar melalui layar 

smartphone yang ada di tangan mereka melalui aplikasi. Kemampuan kognisi 

anak usia dini akan berkembang dengan melakukan hal-hal positif di layar 

 

38Muhammad Zaini and Soenarto Soenarto, “Persepsi Orang tua Terhadap Hadirnya 
Era Teknologi Digital di Kalangan Anak Usia Dini”, Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia 
Dini 3, No.1 (2019): h. 262. 
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smartphone mereka. Dengan demikian kemampuan kognisi sang anak akan 

lebih baik.39 

6) Menambah Motivasi 

Jiwa seorang anak adalah akan merasa senang dan semangat apabila 

diberi sesuatu yang menjadi kesenangannya. Misalnya seorang anak akan 

merasa senang apabila diberi hadiah (seperti smartphone) oleh orang tua 

mereka karena mendapatkan prestasi di kelas berupa barang yang menjadi 

kesukaannya. Dengan diberikan hadiah kepada anak akan berdampak pada 

sikap anak yang menjadi lebih semangat. Sikap semangat anak tersebut 

menjadi salah satu indikasi sang anak termotivasi dengan hadiah yang 

diberikan oleh orang tuanya. Motivasi yang ada pada anak akan menjadi 

pegangan untuk menjadi individu yang baik, pintar dan rajin.40 

Motivasi besar dari sang anak tersebut yang nantinya akan membantu 

proses perkembangan sosial anak di masa yang akan datang. Sang anak akan 

menjadi orang yang sukses dan dapat melalui segala masalah yang mereka 

punya.  

 

7) Meringankan Aktifitas Sehari-hari 

Manfaat smartphone bagi kehidupan sehari-hari sangat banyak. Banyak 

manfaat yang manusia dapat dari kemajuan sarana informasi dan teknologi 

 

39Khamin Zarkasih Putro, Muhammad Adly Amri, Nuraisah Wulandari, Dedek 
Kurniawan “Pola Interaksi Anak dan Orang tua Selama Kebijakan Pembelajaran Di Rumah”, 
Support System Pembelajaran Dari Rumah Untuk Anak Dengan Permasalahan Kecerdasan, 
Jurnal Of Islamic Education 1, No. 1 (2020): h. 137-138. 

 40Khamin Zarkasih Putro, Muhammad Adly Amri, Nuraisah Wulandari, Dedek 
Kurniawan “Pola Interaksi Anak dan Orang tua Selama Kebijakan Pembelajaran di Rumah”, 
Support System Pembelajaran dari Rumah Untuk Anak dengan Permasalahan Kecerdasan, 
Jurnal Of Islamic Education 1, No. 1 (2020): h. 135. 
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komunikasi membantu mereka meringankan beban berat dari aktivitas 

sehari-hari. 

b. Dampak Negatif Smartphone Bagi Anak Usia Dini 

Dampak negatif dari penggunaan smartphone juga tidak hanya terfokus 

pada orang dewasa namun juga berdampak pada remaja dan anak usia dini. 

Berikut beberapa dampak negatif dari penggunaan smartphone yang dapat di 

identifikasi, di antaranya: 

1) Membuat Malas Belajar  

Dampak negatif dari penggunaan smartphone yang paling dirasa oleh 

hampir setiap orang adalah membuat orang menjadi malas belajar karena 

kecanduan bermain game atau internet dalam smartphone41. Dalam sebuah 

survei yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik 

Indonesia tahun 2019 disebut bahwa anak-anak menggunakan smartphone 

tidak cukup memegang smartphone dua jam per hari, bahkan di antara mereka 

ada yang bisa mencapai 12 jam perhari.42 Data tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan smartphone lebih banyak digunakan untuk membuka video dan 

bermain game daripada digunakan untuk belajar. 

Data di atas juga menunjukkan bahwa seseorang akan menjadi lebih 

malas belajar apabila memegang smartphone mereka. Tingkat menggunakan 

smartphone untuk kepentingan belajar lebih kecil daripada tingkat 

 

41A Prasetiyo, “Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Sosial Remaja Di 
Perumahan PT Great Giant Foods Lakop Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung 
Tengah”, skripsi (Lampung fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 
2019), h. 1–74. 

42Yuly Sakinatul Karomah dan Aan Widiyono, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua 
Terhadap Kecerdasan Emosi Siswa”, Jurkessutra (Jurnal Kesehatan Surya Nusantara) 8, No.1 
(2022): h. 35–44. 
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menggunakan smartphone untuk kepentingan belajar. Fenomena ini 

disebabkan karena orang akan lebih senang bermain dan bermalas-malasan 

ketika memegang smartphone daripada untuk belajar. Dari data yang telah 

ditunjukkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak penggunaan 

smartphone akan menjadi orang lebih malas untuk belajar.43 

Oleh karena itu, pengawasan orang tua kepada anak-anak mereka 

dalam menggunakan smartphone sangat penting. Pengawasan orang tua yang 

baik akan menjadikan anak akan lebih memaksimalkan penggunaan 

smartphone ke arah yang lebih baik dan berguna bagi dirinya. 

2) Malas Beraktivitas 

Dampak negatif selanjutnya dari penggunaan smartphone adalah 

membuat orang malas beraktivitas. Maksud dari malas beraktivitas adalah 

orang akan hanya terfokus pada smartphone mereka dengan menghabiskan 

waktu berjam-jam berada untuk memegang smartphone. Setiap saat orang 

akan memegang smartphone tanpa mengenal waktu. Keadaan ini menjadi 

orang hanya berdiam diri di rumah atau ruangan tertentu untuk bermain 

smartphone. Seseorang akan bertahan menonton Youtube berjam-jam di 

rumah atau di kamar tanpa memikirkan aktivitas lain di luar ruangan.44 

Dengan demikian, seorang yang bermain terlalu lama pada smartphone yang 

mereka punya akan berdampak pada sikap mereka yang menjadi malas 

beraktivitas dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar.  

 

43Mira Adlina dan Others, “Identifikasi Pola Asuh Orang Tua di Kecamatan Mesuji 
Makmur Article Info Abstract”, Jurnal Pendidikan Anak 11, No. 2 (2022): h. 181–88. 

44Khamin Zarkasih Putro, Muhammad Adly Amri, Nuraisah Wulandari, Dedek 
Kurniawan “Pola Interaksi Anak dan Orang tua Selama Kebijakan Pembelajaran di Rumah”, 
Support System Pembelajaran Dari Rumah Untuk Anak dengan Permasalahan Kecerdasan, 
Jurnal Of Islamic Education 1, no. 1 (2020): h. 126. 
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3) Kurang Sosialisasi dengan Lingkungan Sekitar  

Orang yang selalu bermain di depan smartphone bisa menghabiskan 

waktu berjam-jam atau bahkan seharian di rumah mereka. Keadaan ini 

menyebabkan mereka hanya fokus pada aktivitas yang dilakukan diri sendiri. 

Berada di depan smartphone untuk bermain game atau melihat film dan video 

menyebabkan orang melupakan kehidupan sosialnya dengan orang lain. 

Orang yang bermain smartphone banyak yang tidak menghiraukan aktivitas di 

luar sekitarnya. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Keadaan di luar diri 

mereka tidak dihiraukan dan mereka tidak peduli dengan kondisi yang ada. 

Dengan demikian, orang yang selalu bermain smartphone di tangan mereka 

akan cenderung bersikap apatis dengan lingkungan sekitarnya dan tidak 

banyak sosialisasi dengan orang lain. Hal tersebut tidak baik bagi sifat sosial 

seorang anak. Pada usia dini atau remaja, seorang anak ditekankan untuk 

melakukan hal-hal yang dapat mengembangkan sikap sosial mereka seperti 

bermain dengan kawan mereka dan lain-lain.45 

4) Merusak Mental dan Pikiran  

Faktor yang paling sentral dari dampak negatif penggunaan 

smartphone adalah dapat merusak mental dan pikiran. Orang yang 

menggunakan smartphone terlalu lama akan berdampak negatif bagi mereka. 

Orang yang bermain smartphone akan menganggap dunia maya merupakan 

kehidupan yang real, sedangkan apabila mereka meninggalkan smartphone, 

mereka seperti berada di dunia yang tidak nyata (real). Begitu juga orang yang 

bermain smartphone akan berdampak negatif bagi pikirannya. Pikiran mereka 

cenderung tidak sehat, dan pikiran mereka tidak jernih. Hal ini terjadi karena 

 

45Kia dan Erni Murniarti, “Pengaruh Pola Asuh Orang tua dalam Peningkatan Prestasi 
Belajar Anak”, Jurnal Dinamika Pendidikan, 13.3 (2020), h. 264. 
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mereka terlalu mengandalkan smartphone dalam aktivitas sehari-hari tanpa 

menggunakan pemikiran yang jernih.46 

5) Menyebabkan Kecanduan 

Gangguan kejiwaan bagi orang yang terlalu lama menggunakan 

smartphone merupakan fenomena baru yang terjadi di Indonesia. Mereka 

mengalami gangguan jiwa karena kecanduan memainkan game online. Hal ini 

menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan bagi orang tua kepada anak-anak 

mereka untuk berhati-hati dalam menggunakan smartphone. Dampak negatif 

yang ditimbulkan smartphone apabila tidak proporsional dalam 

menggunakannya bisa sangat berbahaya bagi anak-anak mereka di masa yang 

akan datang.47 

6) Mengalami Gangguan Tidur  

Orang yang kecanduan bermain smartphone biasa mengalami insomnia 

atau mengalami gangguan susah tidur. Mereka akan melihat smartphone 

mereka terlebih dahulu sebelum mereka tidur. Bahkan tidak sedikit mereka 

tidak tertidur karena seringnya melihat smartphone. Akibatnya mereka tidak 

langsung tidur dan mengalami gangguan tidur. Keadaan ini berdampak buruk 

bagi tubuh mereka. Tubuh seseorang harus mendapatkan istirahat yang cukup 

untuk beraktivitas pada siang hari. Apabila kualitas tidur mereka berkurang 

maka akan berdampak negatif bagi tubuhnya ketika beraktivitas. 

 

46Kia dan Erni Murniarti, “Pengaruh Pola Asuh Orang tua dalam Peningkatan Prestasi 
Belajar Anak”, Jurnal Dinamika Pendidikan 13, no.3 (2020): h. 264.  

47A Prasetiyo, “Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Sosial Remaja di 
Perumahan PT Great Giant Foods Lakop Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung 
Tengah”, skripsi (Lampung fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 
2019), h. 1–64.  
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Adapun menurut Ani berdasarkan fenomena gadget dan teknologi yang 

tidak lepas dari bayang-bayang kekhawatiran akan dampak negatifnya, 

setidaknya terdapat 6 hal yang perlu diwaspadai, yaitu: 

a) Gadget bisa mengganggu kesehatan   

b) Gadget bisa mengganggu proses belajar anak 

c) Gadget menghambat kemampuan berfikir dan kreativitas anak 

d) Gadget bisa menimbulkan masalah emosi dan kepribadian anak  

e) Akses informasi tanpa batas membahayakan karakter anak 

f) Interaksi anak dengan teknologi membatasi interaksi sosial.48 

3. Dampak Penggunaan Smartphone Pada Anak Usia Dini 

Adapun dampak penggunaan smartphone terhadap 6 aspek 

perkembangan anak:49 

a. Perkembangan Motorik 

Anak yang memasuki usia balita memiliki tugas perkembangan yang perlu 

mereka capai dalam aspek motorik halus dan kasar. Misalnya, pada usia ini 

anak diharapkan sudah dapat menulis namanya dengan baik dan benar 

(motorik halus), mengancingkan bajunya secara mandiri (motorik halus), 

menangkap bola (motorik kasar) dan sebagainya. Pastinya kemampuan ini 

tidak hadir secara instan, melainkan harus dilatih dan diasah setiap saat. 

Namun, sayangnya kecenderungan yang memainkan smartphone secara 

berlebihan membuat mereka jadi kehilangan waktu untuk melakukan 

permainan yang melibatkan fisik. Alhasil, banyak yang mengeluhkan kalau 

 

48Ani Christina, Parenting Guid (Panduan Pendamping Anak Usia Pra Sekolah) 
(Sidoarjo: Filla Press 2014), h. 188. 

49Yuli Sawitri, Inas Amany Yannaty, Safeera Indira Widyastika, Tiara Dwiyanti 
Harumsih, Hamnah Fadwa Musyarofah, Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap 
Perkembangan Anak Usia Dini,  2019 h. 695. 
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anak zaman sekarang tulisan tangannya kurang rapi, mengalami kesulitan 

pada pengaturan keseimbangan tubuh, dan lain – lain. 

b. Perkembangan Fisik  

Kebiasaan anak menyibukkan diri dengan smartphone kadang membuat 

anak menjadi enggan melakuka aktivitas fisik. Padahal, beraktivitas fisik 

bisa melepaskan hormon endorfin yang dapat mendatangkan perasaan 

senang dan nyaman sehingga membuat seseorang berenergi.  

c. Perkembangan Moral  

Aspek perkembangan ini perlu perhatian ekstra bagi orang tua. Ketika 

anak sering disibukkan dengan smartphonenya, pastikan orang tua 

mengetahui apa yang mereka akses atau tonton setiap hari, karena saat ini 

anak dengan mudah dapat terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia 

mereka. Misalnya, games yang memperlihatkan adegan kriminalitas, 

menyakiti orang lain, baik di sengaja ataupun tidak, bahkan tindakan 

asusila. Hal ini tentu tidak baik bagi anak, anak bisa terpapar hal negatif 

tersebut dan akan terpatri dalam otaknya dan terbawa hingga mereka 

dewasa. Anak usia dini bagaikan spons yang akan menyerap apapun yang 

mereka lihat.  

 

d. Perkembangan Sosial Emosi 

 Berdasarkan fakta di lapangan, anak yang terlalu sibuk dengan smatphone 

maupun games lainnya memiliki kecenderugan malas bersosialisasi. 

Mereka masih keep in touch dengan teman–temannya melalui sosial media, 

namun insensitas mengobrol secara langsung semakin berkurang bahkan 

anak cenderung menjadi anti sosial. Mereka menutup diri dari dunia luar. 

Padahal, interaksi di dunia luar tetap dibutuhkan karena hal tersebut 
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penting bagi perkembangannya. Melalui bertatap muka, misalnya, anak 

dapat mempelajari mimik dan bahasa tubuh lawan bicaranya. Kemampuan 

bersosialisasi dan membentuk koneksi dapat memengaruhi dan 

kesejahteraan emosi serta psikis seseorang. Dalam bersosialisasi, anak jadi 

bisa mempelajari respon emosinya terhadap perilaku orang lain. Begitu 

juga sebaliknya, anak bisa mengobservasi reaksi orang lain. Bahkan, 

menurut hasil penelitian di TK BA 1 Kutawis menyatakan anak yang mulai 

kecanduan smartphone akan lebih mudah marah dan tersinggung. Anak 

tidak segan melukai orang tuanya ketika tidak diizinkan bermain 

smartphone. 

e. Perkembangan Bahasa 

 Karena kecanggihan smartphone, anak zaman sekarang tidak perlu repot 

lagi menunggu tayangan TV swasta atau media lainnya untuk belajar suatu 

bahasa. Ada banyak aplikasi yang bisa diunduh dalam smartphone 

sehingga anak bisa belajar bahasa asing kapan saja dan di mana saja. Hal 

ini tentu baik bagi anak. Namun, di sisi lain, penggunaan smartphone yang 

terlalu dini pada anak bisa menyebabkan keterlambatan bicara atau yang 

disebut dengan speech delay. Hal ini disebabkan karena anak lebih 

mendengar suara dan menonton dari smartphone. Anak biasanya jarang 

berinteraksi langsung dengan orang terdekatnya. Akhirnya, anak lebih 

banyak mendengar kosakata pasif yang tidak membutuhkan respon atau 

komentar darinya. 

f. Perkembangan Kognitif  

Memahami psikologi perkembangan kognitif pada anak usia dini tidak bisa 

dilepaskan dari tokoh psikologi terkemuka yaitu Jean Piaget (1896 – 

1980). Salah satu teori Piaget menyatakan bahwa pengetahuan dibangun 
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melalui kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Khusus pada anak usia dini, 

Piaget menyatakan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui 

eksplorasi, manipulasi, dan konstruksi secara elaboratif. Lebih dari itu, 

Piaget juga menjelaskan bahwa karakteristik aktivitas anak berdasarkan 

pada tendensi biologis yang terdapat pada semua organisme. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis  dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang 

akan dilakukan mengadakan telaah secara mendalam tentang suatu kasus, dan 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan utama 

penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial dengan 

menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang 

dikaji.50  

Dalam penelitian kualitatif, ada berbagai pendekatan salah satunya 

adalah fenomenologi. Fenomenologi membantu kita memahami pengalaman 

individu atau kelompok terhadap suatu hal dengan mendekatinya secara 

langsung dan memahami makna yang dialami orang tersebut. Jadi, penelitian 

fenomenologi memungkinkan kita untuk “melihat” dunia dari sudut pandang 

orang yang kita amati.  

Berdasarkan pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam 

tulisan ini dimaksud untuk mengenali suatu fakta, lalu diberikan penjelasan 

terkait berbagai realita yang dikemukakan. Oleh karena itu peneliti langsung 

mewawancarai dan observasi di lapangan yang berhubungan dengan pola 

asuh orang tua dalam penggunaan smartphone pada anak usia dini di 

Kelurahan Ela-ela. 

 

               50Evi Martha dan Sudarti Kresno, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang 
Kesehatan, h. 3. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu 

Kabupaten Bulukumba tepatnya di Jln. Cumi-cumi dan jangkauan sekitarnya. 

Dengan alasan karena lokasi penelitian tersebut adalah tempat yang mudah 

dijangkau dan strategis. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian 

fenomenologi. Menurut Mardawi, metode penelitian fenomenologi 

merupakan metode yang mengkhususkan pada fenomena serta realitas yang 

tampak dari subjek dan mengkaji fenomena tersebut untuk mendapatkan 

penjelasan makna di dalamnya.51 Pendekatan fenomenologi fokus pada 

pemahaman mendalam tentang pengalaman hidup seseorang terkait dengan 

suatu fenomena atau topik tertentu seperti melakukan wawancara atau 

observasi terstruktur untuk mendapatkan cerita dan pengalaman langsung 

dari partisipan. Tanyakan pertanyaan terbuka untuk memungkinkan mereka 

menceritakan pengalaman mereka dengan bebas. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek pada sumber data. 

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi 

serta catatan lapangan mengenai bagaimana penerapan pola asuh dalam 

penggunaan smartphone pada anak usia dini. Namun untuk melengkapi data 

 

51Mardawi, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif 
Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 8.  
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penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder sebagai berikut:  

1. Data Primer  

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari orang 

yang menjadi sasaran penelitian. Penulis mendapatkan informasi dari 

narasumber berupa penjelasan serta tindakan dari beberapa keluarga yaitu 

orang tua (ibu) sebanyak enam orang yang memiliki anak usia 3 sampai 

dengan 6 tahun. 

2.  Data Sekunder  

Data sekunder ialah data tambahan diperoleh dari dokumentasi, jurnal 

dan penelitian lainnya yang menjadi bahan rujukan atau bukti pendukung atas 

temuan yang ada pada data primer. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah, 

disamping menggunakan metode yang tepat, peneliti perlu memilih teknik 

pengumpulan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan beberapa 

metode, diantaranya: 

1. Observasi  

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap peneliti. 

Observasi biasanya digunakan dalam langkah pengumpulan data penelitian, di 

mana observasi yaitu hasil perhatian dan aktivitas jiwa untuk mengenali 

stimulus yang diinginkan, dapat juga dikatakan sebagai studi sistematis 

mengenai kondisi sosial dan gejala psikologis melalui observasi dan 

perekaman.52 Dalam situasi observasi yang dilakukan peneliti, ada beberapa 

 
52 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 

1990), Hal.174 
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hal yang mencerminkan pola pengasuhan yang sehat, di mana orang tua 

berperan aktif dalam mendukung kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan 

anak-anak mereka. Mereka menjaga keseimbangan antara memberikan 

batasan yang jelas terhadap penggunaan teknologi dengan mendorong anak-

anak untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat secara fisik dan 

intelektual.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu.53 Penulis akan melakukan wawancara terhadap orang tua yang 

memiliki anak dalam kategori usia dini sejumlah enam (6) orang untuk dapat 

mengetahui pola asuh orang tua dalam penggunaan smartphone pada anak 

usia dini di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba. 

Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan enam orang informan yang 

terdiri atas ibu dan anak itu sendiri. Tujuan wawancara yaitu untuk mencatat 

perasaan, opini, emosi atau hal lain yang saling berkaitan dengan individu lain. 

Kegiatan wawancara dapat dilakukan secara sistematis ataupun tidak 

sitematis. Sistematis yang dimaksud ialah wawancara di lakukan terlebih 

dahulu dan peneliti      menyusun instrumen pedoman wawancara. Tidak 

sistematis artinya peneliti melakukan wawancara tanpa menyusun instrumen 

pedoman wawancara. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yaitu berupa foto saat dilakukan penelitian 

dan mendokumentasikan saat penelitian berlangsung, dokumen-dokumen 

 

53Hardani Ahyar and others, Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Cv 
Pustaka Ilmu Group 2020) h. 32. 
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yang dibutuhkan, jurnal dari penelitian sebelumnya, informasi terkait dari 

web maupun surat kabar. Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai salah 

satu bukti untuk mengetahui pola asuh orang tua dalam penggunaan 

smartphone pada anak usia dini di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu 

Kabupaten Bulukumba.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena sosial yang akan diamati. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dimana kunci dalam penelitian 

kualitatif adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan pedoman 

wawancara dan alat dokumentasi. Namun, ada beberapa instrumen penelitian 

yang dapat membantu dalam proses penelitian ini, yaitu: 

1. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi 

dengan menggunakan tanya jawab antara peneliti dan responden, Adapun 

contoh pedoman wawancara yang akan digunakan peneliti, sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara Kepada Orang Tua 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah anak anda pengguna smartphone 

aktif/pasif? 

 

2 Apakah ada batasan tertentu anak anda bermain 

smartphone?  
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3 Bagaimana cara membatasi anak bermain 

smartphone? 

 

4 Apakah setiap hari anak Anda selalu bermain 

smartphone? 

 

5 Apa alasan Anda membelikan/memberi anak 

sebuah smartphone? 

 

6 Apakah Anda tidak takut apabila anak sering 

menggunakan smartphone dalam waktu yang 

cukup lama? 

 

7 Pada usia berapa anak mulai menggunakan 

smartphone? 

 

8 Apakah ada perbedaan karakteristik anak ketika 

diperbolehkan bermain smartphone dan tidak? 

 

9 Apakah orang tua memberikan pemahaman yang 

benar kepada anak tentang dampak penggunaan 

smartphone? 

 

10 Apakah ada cara lain dalam mencegah anak terlalu 

sering menggunakan smartphone? 

 

11 Bagaimana umpan balik/feedback perilaku anak 

ketika dicegah dan tidak dicegah dalam 

menggunakan smartphone? 

 

12 Apa ada kecemasan ketika anak Anda terlalu sering 

menggunakan smartphone? 
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13 Anak menggunakan smartphone dipergunakan 

untuk apa? Apa hanya sekedar bermain game atau 

belajar? 

 

14 Lebih efektif mana anak bermain smartphone atau 

bermain di luar rumah bersama temannya? 

 

15 Apakah smartphone sebagai sarana bermain yang 

tepat menurut Anda? 

 

2. Dokumen 

Alat dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada 

segala jenis instrumen atau sarana yang digunakan untuk merekam, 

menyimpan, atau mengumpulkan informasi, data, atau bukti terkait dengan 

suatu kegiatan atau proses. Penggunaan alat dokumentasi bertujuan untuk 

menjaga catatan yang akurat dan lengkap berupa gambar yang diperoleh 

pada saat penelitian berlangsung dan juga sebagai bukti pendukung peneliti 

dalam melakukan aktivitas wawancara ataupun observasi. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

         Teknik analisis data yang dilakukan ialah mengolah data penelitian dari 

hasil observasi ataupun wawancara dengan menggunakan analisis deskriptif, 

yang mana peneliti akan menguraikan semua data serta informasi yang 

didapatkan. Data yang telah ada dianalisis secara deskriptif kualitatif yang 

berisi tentang bentuk pola asuh orang tua. Berikut ada beberapa penjelasan 

tentang analisis data yang akan dilakukan: 

1. Reduksi data (Data Reduction), yaitu merangkum data yang didapatkan 

dari lapangan, memilih hal yang pokok, fokus terhadap hal yang 
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penting. Mereduksi data melalui bentuk analisis yang 

mengelompokkan, menunjukkan, serta menyingkirkan hal-hal yang 

dianggap tidak perlu. 

2. Penyajian data (Display), dapat dilkakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan anatar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Peneliti menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Verifikasi data adalah proses memastikan bahwa data yang 

dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh suatu sistem atau 

organisasi adalah akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Proses 

verifikasi data bisa dilakukan secara manual maupun otomatis. 

Verifikasi manual dilakukan oleh manusia sedangkan verifikasi 

otomatis menggunakan perangkat lunak untuk memeriksa data sesuai 

aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Verifikasi data penting 

dilakukan untuk memastikan integritas dan kualitas data. 

4. Penarikan kesimpulan (Drawing/verifying), peneliti akan menarik 

kesimpulan apabila data yang diperoleh telah mencakup semua data 

yang di inginkan oleh peneliti. 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah konsep yang 

digunakan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh peneliti benar-benar 

relevan dengan tujuan penelitian dan mencerminkan kondisi sesungguhnya di 

lapangan. Jadi, pada intinya keabsahan data berkenaan dengan validitas dan 

reliabilitas data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif. Data yang absah 
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mencerminkan keadaan sebenarnya dan bukan hasil manipulasi peneliti demi 

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Gambaran Umum Kecamatan Ujungbulu 

Kecamatan Bulukumba memiliki 9 kelurahan yaitu, Bentengnge, 

Bintarore, Caile, Ela-Ela, Kalumeme, Kasimpureng, Loka, Tanah 

Kongkong Dan Terang-Terang. Masyarakat Bulukumba mayoritas 

beragama islam terlihat jelas dengan banyaknya masjid yang cukup 

memadai. 

Kelurahan Ela-ela merupakan pemekaran dari wilayah desa 

Terang-terang ke Kalumeme pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 

dimekarkan lagi menjadi kelurahan Ela-Ela. Kelurahan Ela-Ela terdiri 

dari 2 lingkungan yaitu pertama lingkungan Eka Damai yang berasal 

dari dua suku kata “Eka dan Damai” dimana Eka yang berarti “satu” dan 

damai berarti “rukun” dan yang kedua lingkungan Borongkalukue, 

yang berasal dari dua suku kata ”Borong dan Kaluku” dimana kata 

Borong berarti hutan dan Kaluku berarti kelapa. Kelurahan Ela-Ela 

memilik 6 Jumlah RW/RK dari 18 jumlah RT dengan luas wilayah 0.22 

km2.  

 Berdasarkan hasil yang di dapat dari profil kelurahan Ela-Ela 

tahun 2016 maka dapat dikatakan bahwa Kelurahan Ela-Ela cukup 

padat dibanding dengan kelurahan yang ada di sekitarnya, yakni 

dengan luas 0,22 km2 yang memiliki 4.228 jumlah jiwa. Sehingga 

kepadatan penduduk di Kelurahan Ela-Ela mencapai 15.452 jiwa/km. 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. 
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Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Kelurahan Ela-Ela Tahu 

2015 

No Lingkungan 
Luas Kawasan 

(Ha) 

Jumlah 

Penduduk (jiwa) 

1. Boronkalukue 1,75 173 

2 Eka Damai 1,16 139 

Jumlah 2,91 312 
Sumber: Survey lapangan dan olah data software tahun 2017 
 

2. Profil Subjek Penelitian 

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil sebanyak enam orang 

keluarga untuk melihat pola asuh yang digunakan oleh orang tua 

terhadap penggunaan smartphone pada anak usia dini yaitu dengan 

usia 3 sampai 6 tahun, peneliti akan melakukan observasi, 

wawancara, dan dukomentasi pada enam keluarga tersebut, berikut 

gambaran singkat mengenai Subyek penelitian: 
 

a. Ibu Erni S.Pd.i berusia 36 tahun yang memiliki pekerjaan sebagai guru 

TK yang memiliki anak bernama Aqilah Fariza Mufiah yang berusia 5 

tahun dan bertempat tinggal di Jln. Paus kelurahan Ela-ela 

b. Ibu Harlina S.Pd. berusia 41 tahun yang memiliki pekerjaan sebagai 

guru TK yang memiliki anak bernama Arsila Apriliani Azis berusia 5 

tahun dan bertempat tinggal di Jln. Cumi-cumi kelurahan Ela-ela 

c. Ibu Srinawati berusia 34 tahun yang memiliki pekerjaan sebagai ibu 

rumah tangga/ IRT yang memiliki seorang anak yang bernama 

Nurzaira yang berusia 6 tahun dan bertempat tinggal di Jln Mujair 

Kelurahan Ela-ela 
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d. Ibu Nursustianti berusia 23 tahun yang memiliki pekerjaan sebagai 

ibu rumah tangga/IRT yang memiliki seorang putra bernama Ikmal 

yang berusia 4 tahun dan bertempat tinggal di Jln. Cumi-cumi 

Kelurahan Ela-ela 

e. Ibu Sriwahyuni berusia 26 tahun yang memiliki pekerjaan sebagai ibu 

rumah tangga/IRT yang memiliki seorang yang bernama Asril, yang 

berusia 5 tahun dan bertempat tinggal di Jln. Cumi-cumi Kelurahan 

Ela-ela 

f. Ibu Syahruni berusia 39 tahun yang memiliki pekerjaan sebagai ibu 

rumah tangga/IRT yang memiliki seorang anak bernama Fatia 

Mumtazah Asyah, berusia 6 tahun dan bertempat tingga di Jln. Lure 

Kelurahan Ela-ela 

 

Tabel 4.2 Data Orang tua  Yang Mempunyai Anak Usia  

(3- 6 Tahun) yang Menggunakan Smartphone 

No Nama ibu  Usia Pekerjaan 

1 Erni S.Pd.i 36 Guru Tk 

2 Harlina S.Pd. 41 Guru Tk 

3 Srinawati 34 IRT 

4 Nursustianti 23 IRT 

5 Sriwahyuni 26 IRT 

6 Syahruni 39 IRT 
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B. Bentuk Pola Asuh Orang Tua dalam Penggunaan Smartphone pada 

Anak Usia Dini di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu 

Kabupaten Bulukumba 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 25 September 2023 hingga 30 September 2023 kepada 6 keluarga di 

Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, maka 

peneliti menemukan bahwa ke 6 keluarga memiliki bentuk pola asuh yag 

berbeda-beda yaitu tiga orang tua yang menggunakan pola pengasuhan 

otoriter, dua keluarga menggunakan pola pengasuhan demokratis dan satu 

orang tua yang menggunakan pola pengasuhan demokratis.  

1. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang hanya mengutamakan 

komunikasi satu arah melalui berbagai larangan dan perintah secara ketat. 

Pola asuh ini juga cenderung memberikan hukuman atau menerapkan 

disiplin keras kepada anak untuk dapat mengendalikan perilaku anak, 

seperti dengan memberikan hukuman fisik. 

Adapun ciri-ciri pola pengasuhan otoriter seperti; (a) Kekuasaan orang 

tua lebih menonjol, (b) Anak tidak diakui sebagai pribadi, (c) Pemantauan 

terhadap perilaku anak benar-benar ketat, (d) Anak kadang-kadang 

diberikan sanksi apabila tidak taat dengan orang tua, (e) dan Anak hampir 

tidak pernah diberi pujian. Sehingga berdasarkan ciri-ciri diatas maka 

peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 3 keluarga yang menerapkan pola 

asuh otoriter seperti pola asuh yang dilakukan pada keluarga pertama 

yaitu ibu Erni, berdasarkan hasil wawacara yang dilakukan kepada ibu Erni 

maka ibu Erni mengemukakan bahwa ketika anak saya sudah terlalu lama 

menggunakan Smartphone maka saya akan langsung mengambilnya 
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karena percuma untuk meminta baik-baik, dia tidak akan memberikannya. 

Sehingga berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Erni, 

maka peneliti mengemukakan bahwa ibu Erni memiliki ciri-ciri pola asuh 

otoriter yaitu kekuasaan orang tua lebih menonjol serta tidak membiarkan 

anak membuat pilihannya sendiri. ibu Erni bersifat dominan yang tidak 

bisa untuk di bantah seperti memberikan batasan dalam menggunakan 

smartphone, sehingga anak yang diberikan pola pengasuhan demokratis ini 

cenderung tidak di berikan kesempata dalam mengutaran pendapatnya 

dengan dalil bahwa orang tua lebih tahu apa yang terbaik untuk anaknya.   

Berdaskan hasil wawancara yang dilakukan kepada keluarga kedua 

yaitu ibu Srinawati, maka berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

kepada ibu Srinawati bahwa, ibu Srinawati memberikan smartphone 

kepada anaknya di malam hari saja sebagai pengantar tidur dan ketika di 

siang hari anak tidak anak memberikan smartphone kepada anaknya 

melainkan menyuruh ankanya untuk bermain di luar. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa pola asuh 

yang digunakan oleh ibu Srinawati yaitu pola asuh otoriter karena 

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yaitu bahwa kekuasaan 

orang tua yang lebih menonjol seperti ketika pemberian smartphone 

dilakukan hanya dimalam hari dan sebagai pengantar tidur saja. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada keluarga ketiga 

yaitu ibu Sriwahyuni, maka berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  

kepada ibu Sriwahyuni bahwa ibu Sriwahyuni memberikan batasan 

kepada anaknya yaitu ketika siang hari anak di larang untuk bermain 

smartphone  dan diminta untuk tidur siang, apabila anaknya tidak mau 

maka saya akan mencubitnya. Berdasarkan hasil wawancara yang 
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dilakukan maka peneliti menyimpulkan ibu Sriwayuni termasuk orang tua 

yang menggunakan pola asuh otoriter yaitu Kekuasaan orang tua lebih 

menonjol dan pemberian sanksi kepada anaknya ketika tidak menurut 

kemaun orang tuanya.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepda ketiga keluarga di 

atas yaitu ibu Erni, ibu Srinawati dan ibu Sriwahyuni, maka dapat 

disimpulkan bahwa ketiga keluarga tersebut memiliki pola pengasuhan 

otoriter atau bisa dikatakan sebagai pola asuh yang cenderung membatasi 

anak dan memberikan hukuman kepada anaknya. Seperti yang dilakukan 

kepada ketiga keluarga tersebut yang memberikan batasan waktu kepada 

anaknya dalam menggunakan smartphone dan Ketiga keluarga diatas juga 

sering kali memberikan sanksi seperti cubitan kepada anaknya ketika 

anaknya enggan untuk berhenti menggunakan smartphone. Orang tua pada 

pola asuh ini juga cenderung enggan untuk menjelaskan kepada anak-

anaknya alasan mengapa melakukan hal tersebut, sehingga pada pola asuh 

ini anak tidak di berikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya 

dengan alasan bahwa orang tua lebih tahu apa yang terbaik untuk anaknya.  

2. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang mendorong anak 

untuk mandiri, namun orang tua tetap memberikan batasan-batasan 

kepada anaknya dan kendali atas tindakan kepada anaknya. Pada pola asuh 

ini anak diberi kesempatan untuk mengembangkan kontrol internalnya 

sehingga sedikit demi sedikit berlatih untuk bertanggung jawab kepada 

diri sendiri. 

Pola asuh demokratis memiliki ciri-ciri; (a) Anak dimotivasi orang tua 

untuk mengatakan kemauannya, (b) Orang tua dan anak saling berkerja 
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sama, (c) Anak diakui secara pribadi, (d) Adanya panduan dan bimbingan 

dari orang tua, (e) Adanya pemantauan dari orang tua tidak keras. 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut maka peneliti menemukan terdapat 2 

keluarga yang menerapkan pola asuh demokratis, keluarga pertama yaitu; 

ibu Harlina, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu 

Harlina bahwa, ibu Harlina memberikan batasan kepada anknya dalam 

menggunakan smartphone  untuk menonton youtube atapun tiktok dengan 

jangka waktu 30 menit sampai 1 jam lamanya, dan apabila waktunya lebih 

dari waktu yang ditentukan maka ibu Harlina menengur anaknya agar 

dapat berhenti bermain smartphone karena akan berdampak pada 

matanya juga. Berdasakan hasil wawancara diatas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa ibu Harlina menerapkan pola asuh demokratis 

karena ibu Harlina tetap mantauan anaknya dalam menggunakan 

smartphone dan tanpa memberikan sanksi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Syahruni 

bahwa, ibu Syahruni anak dari ibu syahruni cukup aktif dalam 

menggunakan smartphone tetapi ibu Syahruni tetap memberikan 

pengawasan dan bimbingan kepda anaknya, dan juga memberikan 

batasan, seperti dengan waktu pemberian smartphone selang seling 

harinya dan ditegasi. Berdasarkan wawancara maka peneliti 

menyimpulkan bahwa ibu Syahruni memberikan panduan dan bimbingan 

kepada anaknya dalam menggunakan smartphone dan Adanya 

pemantauan dari orang tua tidak keras. 

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan kepada kedua orangtua 

di atas yaitu ibu Harlina dan ibu Syahruni maka peneliti menyimpulkan 

bahwa kedua keluarga diatas memiliki pola asuh demokratis yang 
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memberikan panduan dan batasan yang jelas, sambil memberikan 

kebebasan kepada anak dalam mengambil keputusan. Seperti yang 

dilakukan kedua keluarga tersebut yang memberikan batasan waktu 

kepada anaknya dalam menggunakan smartphone tanpa harus 

memberikan saksi kepada anaknya melainkan hanya memberikan teguran 

kecil kepada anaknya untuk berhenti menggunakan smartphone. Orang tua 

pada pola asuh ini cenderung memberikan pemahaman kepada anaknya 

dampak negatif ketika menggunakan smartphone secara berlebihan, 

sehingga anak memiliki kekhawatiran akan dampak yang akan di alaminya 

suatu saat nanti. 

3. Pola Asuh Permisif 

Pada pola asuh ini orang tua memilki sedikit kontrol atas perilaku anak-

anak mereka, peraturan yang mungkin tidak konsisten, dan kadang tidak 

jelas atau tidak ada. Pada pola asuh ini orang tua cenderung membebaskan 

anak atau tidak memberikan batasan yang tegas kepada anak. 

Pola asuh ini memiliki ciri-ciri yaitu; (a) Anak diberi keleluasaan dalam 

bersikap oleh orang tua, (b) Kontrol pada anak, (c) Sikap toleransi atau 

keleluasaan dari orang tua, (d) Orang tua tidak memberikan arahan dan 

bimbingan pada anak, (e) Tidak ada bahkan minimnya pemantauan dan 

kepedulian. adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka 

penelii menumukan satu keluarga yang menggunakan pola asuh permisif, 

yaitu keluarga ibu Nursustianti, berdasakan hasil wawancara yang 

dilakukan kepada ibu Nursustianti, bahwa ibu Nurustiantin Terkadang 

dibatasi dan terkadang juga tidak Saya kadang memberikan batasan 

kepada anak dan kadang juga tidak memberikan batas kepada anak saya 

dalam menggunakan smartphonenya. Sehingga berdasarkan hasil 
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wawancara tersebut maka ibu Nursusianti memberikan kebebasan dalam 

menggunakan smartphone tanpa memberika batasan-batasan tertentu dan 

juga tanpa memberikan pengawasan yang cukup ketat kepada anaknya 

dalam menggunakan smartphone, sehingga hal tersebut membuat anak 

memiliki kontrol diri yang kurang baik. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Orang tua Dalam Pendampingan 

Penggunaan Smartphone Pada Anak Usia Dini di Kelurahan Ela-Ela 

Kecamatan Ujung Bulu  Kabupaten Bulukumba 

Mendampingi anak dalam bermain smartphone itu sangatlah penting, 

meskipun di zaman sekarang ini serba canggih, sehingga dengan demikian 

orang tua di tuntut untuk lebih intensif dalam mengawasi anak. Orang tua 

tidak bisa menghindari anak-anak untuk tidak menggunakan smartphone, 

namun sebaiknya yang dilakukan oleh orang tua adalah menggunakan 

smartphone secara bersama-samaan dan di bawah pengawasan orang tua. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat kita ketahui bahwa 

yang menjadi faktor penghambat dan pendukung orang tua dalam 

mendampingi anak dalam menggunakan smartphone dapat dilihat dengan 

bentuk-bentuk pola asuh yang digunakan oleh orang tuanya seperti sebagai 

berikut: 

1. Pola Asuh Otoriter 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka peneliti 

menemukan bahwa orang tua yang menggunakan pola asuh ini dapat 

memberikan faktor pendukung dan juga faktor penghambat pendamping 

anaknya dalam menggunakan smartphone. Adapun yang menjadi faktor 

pendukungnya yaitu orang tua orang tua yang memberikan batasan 

kepada anaknya dalam menggunakan smartphone sehingga dengan 
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demikian anak mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan 

smartphone seperti ibu Erni, ibu Srinawati dan ibu Sriwahyuni 

memberikan batasan waktu dalam menggunakan smartphone dan ibu 

Erni, ibu Srinawati dan ibu Sriwahyuni memberikan batasan-batasan 

aplikasi apa saja yang digunakan seperti aplikasi youtube dan tiktok, dan 

orang tua yang memiliki pola asuh otoriter ini cenderung mengetahui 

dampak dari penggunaan smartphone, seperti akan berdampak pada 

kesehatan misalnya pada mata dan kepala, seringkali anak lupa waktu 

ketika menggunakan smatphone  dan juga anak membuat anak menjadi 

susah untuk di atur. 

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pendampingan orang 

tua pada pola asuh ini yaitu orang tua cukup tegas dan sering kali 

memberikan saksi kepada anaknya seperti dengan cubitan atau dengan 

pukulan, sehingga dengan demikian akan membuat anak sulit dalam 

mengontrol emosinya, sehingga ketika orang tua mengambil smartphone  

yang digunakan oleh anaknya maka seringkali membuat anak menjadi 

menangis dan seringkali akan membuat anak menjadi lebih agresif.  

2. Pola Asuh Demokratis  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka peneliti 

menemukan bahwa orang tua yang menggunakan pola asuh demokratis 

dapat memberikan faktor pendukung orang tua dalam mendampingi anak 

dalam menggunakan smartphone karena orang tua yang menggunakan 

pola asuh demokratis memberikan kebebasan kepada anaknya dalam 

menggunakan smartphone tetapi orang tua tetap menetapi  batasan-

batasan tertentu, seperti yang dilakukan oleh ibu Syahruni dana ibu 

Harlina yang memberikan batasan waktu dalam menggunakan smartphone  
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dan juga batasan-batasan aplikasi yang digunakan. Ibu Syahruni dana ibu 

Harlina cenderung hanya memberikan peringatan ketika anak telah 

melampaui batasan waktu yang telah di sepakati tanpa harus memberikan 

sanksi kepada anak. Sehingga  membuat anak menjadi dewasa dan mampu 

untuk mengendalikan dirinya. 

3. Pola Asuh Permisif  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka 

peneliti menemukan bahwa orang tua yang memiliki pola pengasuhan 

permisif dapat memberikan faktor penghambat orang tua dalam 

mendampingi anaknya dalam menggunakan smartphone, karena orang tua 

yang menggunakan pola pengasuhan ini cenderung memberikan 

kebebasan kepada anak menggunakan smartphone dan tanpa memberikan 

pengawasan yang ketak kepada anaknya. Seperti yang dilakukan oleh ibu 

Nursustianti yang kadang memberikan kebebasan kepada anaknya dalam 

bermain smartphone meskipun ibu Nursustianti mengetahui dampak dari 

penggunaan smartphone. Ibu Nursustianti juga memiliki kesibukan sebagai 

ibu rumah tangga sehingga ibu memberikan kebebasan kepada anaknya 

dalam menggunakan smartphone. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil Penelitian Terkait Tentang Pola Asuh Orang Tua 

Dalam Penggunaan Smartphone Pada Anak Usia Dini Di Kelurahan Ela-Ela 

Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perkembangan kepribadian seorang anak dipengaruhi oleh faktor 

genetik dan faktor lingkungan. Keluarga memiliki peran yang penting 

dalam membentuk kepribadian anak karena keluarga merupakan 

madrasah pertama dalam kehidupan. Dalam proses pengasuhan anak, 

setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda. Terdapat tiga 

macam pola asuh yang digunakan oleh orang tua dalam memberikan 

pengasuhan pada anak, ialah pola asuh otoriter, Pola asuh demokratis, 

dan Pola asuh permissif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ke 6 

keluarga di Kelurahan Ela-Ela Kabupaten Bulukumba memiliki pola 

pengasuhan yang berbeda-beda seperti pola pengasuhan otoriter, pola 

pengasuhan demokratis dan pola pengasuhan permisif dalam 

penggunaan smartphone bagi anak usia dini. 3 keluarga yang 

menerapkan pola asuh otoriter, 1 menerapkan pola asuh permisif, dan 

2 yang menerapkan pola asuh demokratis.Pola pengasuhan yang 

dilakukan orang tua terhadap anaknya semata-mata untuk mendidik, 

membimbing, mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai 

proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak 

meskipun memiliki cara yang berbeda-beda. 

2. Faktor pendukung dan penghambat pendampingan anak dapat dilihat 

dengan bentuk pengasuhan orang tua  yang mana pada pola asuh 
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otoriter dan permisif masuk pada faktor penghambat pendampingan 

orang tua karena orang tua yang menggunakan pola asuh permisif 

cenderung tidak memberikan pengawasan kepada anaknya sedangkan 

pada pola asuh otoriter cenderung keras dalam mendidik anak 

sehingga hal tersebut akan anak lebih agresi ketika smartphone yang di 

gunakan di ambil, sedangkan yang menjadi faktor penduduknya yaitu 

orang tua yang menggunakan pola asuh otoriter dan juga demokratis, 

pada pola asuh permisif dan demokratis ini cenderung memberikan 

batasan kepada anak dalam menggunakan smartphone sehingga hal 

tersebut membuat orang tua lebih mudah mendampinginyaDengan 

demikian, optimasi pendampingan penggunaan smartphone pada anak 

memerlukan sinergi dan komitmen bersama dari berbagai pihak 

terkait demi kepentingan perkembangan anak yang sehat. 

B. Implikasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas maka 

dengan ini penulis   memiliki   saran   atau   merekomendasikan    kepada   para   

orang   tua, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Orang tua harus lebih memperhatikan pola asuh yang digunakan, bukan 

tentang benar atau salahnya, melainkan pola asuh akan berdampak 

terhadap perkembangan anak sehingga orang tua di haruskan lebih 

memperhatikan pola asuh apa yang kira-kiranya tepat untuk digunakan 

dan akan berdampak baik terhadap perkembangan anak. 

2. Bagi peneliti, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut 

terkait tentang pola asuh yang tepat digunakan untuk orang tua dalam  

penggunaan smartphone bagi anak usia dini.  
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