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ABSTRAK 

Nama  :  Slamet Rudiyanto 

NIM    :  70300117030 

Judul : Gambaran Kecemasan Orang Tua dalam Menghadapi Dampak 

Negatif Gadget pada Anak Usia Sekolah di SDN. 97 Tamasongo, 

Kabupaten Takalar 

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan diberlakukannya lockdown dan 

physical distancing yang  mengharuskan para siswa menjalani pembelajaran 

online atau jarak jauh menggunakan perangkat gadget yang terkoneksi internet. 

Data Statistik Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan jika 

terdapat 18,42 % pelajar sekolah dasar yang sudah mengakses internet. Selain 

dampak positif gadget juga memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan 

kecemasan pada orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

kecemasan orangtua dalam menghadapi dampak negatif penggunaan gadget pada 

anak usia sekolah di SDN. 97 Tamasongo, Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan yaitu survey 

deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability/random 

sampling, sampel pada penelitian ini sebanyak 70 responden. Instrument pada 

penelitian ini adalah kuesioner baku Zung Self-Rating Anxiety Scale (ZSAS). 

Hasil penelitian ini tingkat kecemasan ringan dan sedang paling banyak dialami 

oleh orang tua, masing-masing 27 responden (38,6%) sedangkan orang tua yang 

mengalami kecemasan berat berjumlah 16 responden (22,9%).  

 

 

Kata kunci : Anak, Cemas, Gadget, Orang Tua



 

 1   
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini, perkembangan teknologi dan informasi telah mengalami 

perubahan besar. Bukti dari perkembangan tersebut ialah semakin canggihnya 

teknologi dan informasi. Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak terlepas 

dan ikut serta dalam kemajuan di bidang ini (Ameliola & Nugraha, 2013). 

Perubahan besar terus terjadi terutama pada peralatan telekomunikasi. Jika dahulu 

manusia hanya menggunakan telepon kabel atau surat, saat ini yang digunakan 

adalah handphone, ipad, android, tablet, laptop, dan peralatan komunikasi lainnya 

yang disebut gadget (Sunita & Mayasari, 2018). Peralatan gadget yang paling 

sering dijumpai adalah smartphone (Arfianto, 2017). 

Umumnya setiap orang memerlukan gadget dalam kesehariannya sehingga 

mereka meluangkan cukup banyak waktu untuk memakai gadget sesuai dengan 

nilai dan fungsinya. Kebanyakan orang menggunakan gadget untuk 

berkomunikasi, urusan bisnis atau pekerjaan, mencari informasi, atau dijadikan 

sebagai hiburan. Penggunanya pun bukan hanya dari kalangan orang dewasa 

melainkan telah diakses juga oleh kalangan anak-anak. Selain itu, para produsen 

menjadikan anak sebagai target pasar dengan menciptakan berbagai macam 

produk gadget sehingga sekarang anak menjadi konsumen aktif pemakai gadget 

(Chusna, 2017). Penggunaan yang relatif mudah juga menjadikan kebanyakan 

anak-anak telah pintar dalam mengoperasikannya (Chusna, 2017). 
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Menurut Warisyah (2015) gadget adalah media yang paling sering dipakai 

oleh anak, pengguna dari kalangan anak-anak jumlahnya bertambah mendekati 

dua kali lipat dari sebelumnya 38 % menjadi 72 %. Adanya pandemi COVID-19 

mengakibatkan pemberlakuan lockdown dan physical distancing  yang  

mengharuskan para siswa menjalani pembelajaran online atau jarak jauh. 

Pelaksanaan belajar jarak jauh/daring memerlukan perangkat mobile seperti 

smartphone atau telepon android, laptop, komputer, tablet yang terhubung 

internet untuk mengakses media pembelajaran (Rohani, 2021). Berdasarkan data 

Statistik Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan jika terdapat 

18,42 % pelajar sekolah dasar yang sudah mengakses internet (BPS, 2021). 

Dampaknya, gadget dijadikan sebagai alat utama yang paling efektif dalam 

mengerjakan pekerjaaan rumah yang diberikan oleh guru (Lubis & Azizan, 2020).  

Penggunaan gadget secara berlebihan pada balita, anak-anak dan remaja 

dapat menimbulkan banyak dampak negatif (Chusna, 2017). Faktanya, anak-anak 

lebih banyak memanfaatkan gadget dengan memainkan game dibandingkan 

belajar atau bermain dengan teman sebayanya di luar rumah, karena keasyikan 

bermain game hingga lupa waktu (Trinika, 2015). Dampak negatif lain yang 

diakibatkan adalah anak menjadi mudah marah, dan memberontak karena 

terganggu saat memainkan game, malas mengerjakan kegiatan kesehariannya, dan 

ketika makan harus di suap, semua itu terjadi karena anak sudah terlena dalam 

memainkan gadget. Pemakaian gadget pada anak juga menyebabkan daya 

konsentrasi menurun serta ketergantungan anak dalam melakukan suatu pekerjaan 

yang seharusnya bisa dilakukan sendiri menjadi meningkat. Selain itu kemudahan 
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dalam mengakses internet dengan menggunakan gadget bisa menunjukkan 

berbagai hal yang seharusnya anak usia mereka belum saatnya untuk melihat. 

Anak yang ketergantungan dengan gadget serta enggan bersosialisasi dengan 

sekelilingnya dapat memberikan dampak psikologis pada kepercayaan diri dan 

tumbuh kembang anak. Lebih memprihatinkan ketika anak tidak menoleh kanan 

kiri atau menghiraukan orang disekitarnya, terlebih lagi tidak mau menegur orang 

yang lebih tua (Chusna, 2017). 

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kecemasan pada orang tua. 

Kecemasan ialah suatu kondisi aprehensi atau kondisi khawatir dengan mengeluh 

jika ada hal buruk yang akan datang (Nevid et al., 2005). Kecemasan orang tua 

disebabkan pemakaian gadget pada anak sudah semakin mengkhawatirkan karena 

dampak negatifnya terhadap tahap tumbuh kembang. Nampak jelas anak- anak 

lebih mudah menyesuaikan diri dengan teknologi tersebut. kecanggihan serta fitur 

yang ada pada gadget membuat mereka keasyikan. Anak- anak yang kerap 

memakai gadget, kerapkali mengabaikan sekelilingnya. Mereka lebih 

mengutamakan bermain memakai gadget dibandingkan bermain bersama dengan 

sahabat di lingkungan dekat rumahnya. Sehingga anak-anak kurang berinteraksi 

dengan warga serta lingkungan sekelilingnya bahkan sudah semakin memudar 

(Warisyah, 2015). Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan oleh 

Arfianto tahun 2017 terhadap orang tua yang bekerja di luar rumah terkait 

pengaruh pemakaian gadget bagi remaja awal menunjukkan hasil jika kebanyakan 

orang tua mengalami kecemasan ringan , dengan gejala fisik ada perasaan tidak 
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nyaman dan mudah marah karena pemakaian gadget pada anak mereka (Arfianto, 

2017). 

Salah satu wilayah yang tidak lepas dari kemajuan IPTEK adalah SDN. 97 

Tamasongo, Kabupaten Takalar. Jumlah siswa di SDN. 97 Tamasongo, 

Kabupaten Takalar sebanyak 173 orang siswa dengan rincian kelas 1 (22 orang), 

kelas 2 (35 orang), kelas 3 (37 orang), kelas 4 (28 orang), kelas 5 (27 orang) dan 

kelas 6 (24 orang). Hasil observasi awal yang dilakukan, peneliti melihat anak-

anak usia sekolah yang sedang menggunakan gadget yaitu smartphone. 

Berdasarkan hasil wawancara siswa yang memiliki gadget pribadi di kelas 4 (16 

orang), kelas 5 (16 orang) dan kelas 6 (11 orang) sehingga total keseluruhan 

adalah 43 orang. Siswa yang tidak memiliki gadget pribadi mengatakan mereka 

menggunakan gadget  minimal 1 kali dalam sehari dengan meminjam gadget 

milik saudara atau orang tua mereka. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang tua siswa, dari 6 

yang di wawancarai 4 orang tua siswa mengalami kecemasan, hal ini karena 

mereka berpikir sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi pada anak mereka 

akibat dari menggunakan gadget. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti 

Gambaran kecemasan orang tua dalam menghadapi dampak negatif penggunaan 

gadget pada anak usia sekolah di SDN. 97 Tamasongo, Kabupaten Takalar.  
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B. Rumusan Masalah 

Gadget merupakan perangkat elektronik berukuran kecil yang memiliki 

dampak positif dan dampak negatif bagi penggunanya. Adanya dampak negatif 

tersebut menimbulkan kecemasan bagi orang tua jika penggunanya adalah anak 

usia sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Bagaimana gambaran kecemasan orang tua dalam menghadapi 

dampak negatif penggunaan gadget pada anak usia sekolah di SDN. 97 

Tamasongo, Kabupaten Takalar ?” 

C. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

NO Definisi 

operasional 

Cara ukur Alat ukur Kriteria objektif Skala 

1 Kecemasan 

orang tua 

adalah perasaan 

was-was atau 

khawatir dalam 

menghadapi 

dampak negatif 

penggunaan 

gadget yang 

dialami oleh 

orang tua yang 

memiliki anak 

usia sekolah 

 

Cara ukur yang 

digunakan yaitu 

dengan 

membagikan 

kuesioner kepada 

Responden yang 

berisi pertanyaan 

untuk mengukur 

tingkat 

kecemasan, 

respon yang 

muncul pada 

kecemasan yaitu : 

Respon fisiologis 

: 

Jantung berdebar-

debar, irama dan  

tekanan darah 

meningkat, mulut 

kering, wajah 

memerah,  gejala 

ringan di 

lambung, gelisah, 

berkeringat, sakit 

kepala, 

Kuesioner 

Zung Self-

Rating 

Anxiety Scale 

(ZSAS) 

- Jika skor 20-44= 

kecemasan 

ringan 

- skor 45-59 = 

kecemasan 

sedang 

- skor 60-74 = 

kecemasan berat 

- skor 75-80 = 

panik  

Ordinal 
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pandangan kabur, 

tegang, sering 

buang air kecil, 

kesemutan, nyeri 

pada dada, 

palpitasi dan rasa 

mual. 

Respon kognitif :  

Sulit konsentrasi, 

daya ingat 

menurun, sering 

bingung. 

Respon perilaku 

dan emosi :  

Mudah marah, 

tersinggung, 

panik, tidak bisa 

istirahat tenang, 

mudah terkejut, 

sulit tidur, mimpi 

buruk. 

D. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

NO Judul 

Penelitian 

Metode Hasil Perbedaan dengan 

Riset 

1 Gambaran 

Tingkat 

Kecemasan 

Orangtua 

Terhadap 

Dampak 

Negatif 

Gadget pada 

Anak Usia 6-

12 Tahun di 

Kelurahan 

Harapan 

Baru 

Samarinda 

 

Ediyar 

Miharja, 

Dhita 

Desain penelitian 

yang digunakan 

ialah deskriptif 

kuantitatif, teknik 

pengambilan 

sampel yaitu 

Accendetal. 

Populasi pada 

penelitian ini yaitu 

para orang tua di 

Kelurahan 

Harapan Baru yang 

memiliki anak 

dengan usia 6-12 

tahun serta 

mempunyai 

gadget. Instrumen 

yang digunakan 

Penelitian ini 

menunjukkan hasil tingkat 

kecemasan sedang pada 

karakteristik usia 36-45 

tahun dengan presentase 

16 %  atau 6 orang, 

kecemasan sedang pdi 

alami pekerja swasta pada 

karakteristik pekerjaan 

dengan presentase 14 % 

atau 5 orang, kecemasan 

sedang di alami SLTA 

pada karakteristik 

pendidikan dengan 

presentase 16 % atau 6 

orang, kecemasan ringan 

pada responden 

berdasarkan perannya 

Perbedaan pada 

penelitian ini terletak 

pada kuesioner yang 

digunakan. Pada 

penelitian ini peneliti 

menggunakan 

kuesioner Zung Self-

Rating Anxiety Scale 

(ZSAS) sedangkan 

pada penelitian 

Ediyar Miharja, 

Dhita Fitrianti (2019) 

menggunakan 

kuesioner HARS. 

Selain itu teknik 

pengambilan sampel 

pada penelitian ini  

dilakukan secara 
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Fitrianti 

(2019) 

adalah kuesioner 

HARS yang di isi 

langsung oleh 

orang tua. 

sebagai orang tua dengan 

presentase 27 % atau 10 

orang. 

acak. 

2 Hubungan 

Ansietas 

Orang Tua 

Dengan 

Penggunaan 

Gadget Pada 

Siswa  Smp 

N 3 Gamping 

Sleman 

Yogyakarta 

 

Adriano 

Ximenes, 

Deasti 

Nurmaguphit

a (2019) 

 

Desain penelitian 

yang digunakan 

yaitu korelasional 

kuantitatif untuk 

mengetahui 

keterkaitan ansietas 

orang tua dengan 

penggunaan gadget 

pada siswa SMPN 

3 Gamping, 

Sleman, 

Yogyakarta. 

Pendekatan waktu 

yang dipakai adalah 

cross secsional, 

dengan jumlah 

sampel 60 

responden terdiri 

dari orang tua siswa 

kelas VIII. 

Hasil dari penelitian ini 

adalah kecemasan orang 

tua pada kategori rendah 

dengan presentase 41,7 % 

atau 25 orang, dan pada 

kategori tinggi 

presentasenya 46,7 % atau 

28 orang. Pemakaian 

gadget siswa tergolong 

tinggi karena mereka 

banyak meluangkan 

waktu dengan memainkan 

gadget. Terdapat 

hubungan signifikasi 

kecemasan orang tua 

dengan penggunaan 

gadget pada anak.  

 

Perbedaan pada 

penelitian ini terletak 

pada desain 

penelitian yang di 

gunakan. Pada 

penelitian ini 

menggunakan desain 

penelitian survey 

deskriptif kuantitatif .  

pada penelitian ini 

populasi sampel 

adalah orang tua 

siswa SD yang 

berusia 6 – 12 tahun 

3 Gambaran 

Kecemasan 

Orang Tua 

Terhadap 

Pengaruh 

Gadget Bagi 

Usia Remaja 

Awal Pada 

Orang Tua 

Yang 

Bekerja Di 

Luar Rumah  

 

Andiawan 

desfin 

arfianto 

(2017) 

Desain penelitian 

yang digunakan 

adalah studi kasus 

deskriptif dengan 

tujuan 

mendapatkan 

gambaran 

kecemasan orang 

tua terhadap 

pengaruh gadget 

kepada remaja 

awal. Responden 

pada penelitian ini 

adalah orang tua 

dengan 

karakteristik usia 

minimal 35 tahun, 

memiliki pekerjaan 

di luar rumah, 

terdapat 

kecemasan, 

memiliki anak 

pengguna gadget 

dengan usia 12-15 

tahun. 

 

Hasil penelitian pada 

karakteristik fisik 

didapatkan bahwa muncul 

perasaan tidak nyaman 

dalam diri subjek akibat 

dari anaknya sering 

bermain gadget dan 

timbul perasaan marah 

pada diri subjek. Tanda-

tanda kecemasan pada 

karakteristik fisik yang 

lain tidak muncul. 

 

Pada penelitian ini  

subjek adalah seluruh 

orang  tua yang 

memiliki anak usia 

sekolah  dan 

memakai gadget 

tanpa ada batasan 

umur dan pekerjaan 

orang tua. Sedangkan 

Pada penelitian 

(Andiawan desfin 

arfianto , 2017) 

subjek  penelitian 

ialah orang tua 

dengan usia minimal 

35 tahun, bekerja di 

luar rumah, terdapat 

kecemasan, memiliki 

anak pengguna 

gadget dengan usia 

12-15 tahun.n .  
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4 Risk Factors 

Associatd 

With 

Mortality 

Gambaran 

tingkat 

kecemasan 

dan sikap 

orangtua 

tentang game 

online pada 

anak usia 

sekolah di 

SDN 

cilendek 01 

kota bogor 

 

Nuraida 

muthmainna

h ajhari 

hakim (2019) 

Desain penelitian 

yang digunakan 

ialah deskriptif dan 

teknik simple 

random sampling. 

Jumlah responden 

sebanyak 45 orang 

serta jumlah drop 

out sebanyak 51. 

Instrumen yang 

digunakan berupa 

kuesioner. 

 

 

Penelitian ini 

menunjukkan hasil jika 

kategori tidak ada 

kecemasan merupakan 

yang tertinggi dengan 

presentase 82 % atau 42 

orang, dan kategori 

kecemasan berat sekali 

dengan presentase 4 % 

atau 2 orang. Kebanyakan 

orang tua menunjukkan 

sikap positif dengan 

presentase 55 % atau 28 

orang, dan 45 % nya atau 

23 orang menunjukkan 

sikap negatif. 

Penelitian yang 

dilakukan (Nuraida 

muthmainnah ajhari 

hakim,  2019) hanya 

di fokuskan pada 

kecemasan terhadap 

game online 

sedangkan pada 

penelitian ini yaitu 

kecemasan terhadap 

penggunaan gadget 

secara keseluruhan. 

5 Persepsi 

Orang Tua 

terhadap 

Penggunaan 

Gadget pada 

Anak Usia 

Dini 

 

Maulita 

Indriyani, 

Ari Sofia, 

Gian Fitria 

Anggraini 

(2018) 

Desain penelitian 

yang digunakan 

ialah deskriptif 

kuantitatif, dengan 

teknik random 

sampling. Jumlah 

total populasi 

sebanyak 350 

orang, yakni terdiri 

dari orang tua siswa 

TK Tunas Ceria, 

TK Negeri 

Pembina dan TK 

Al-Azhar 10 yang 

memiliki anak usia 

5-6 tahun di 

Jatibaru. Jumlah 

sampel pada 

penelitian ini 

adalah 137 

responden. 

Penelitian ini 

memperlihatkan jika 

pemakaian gadget pada 

anak lebih besar dampak 

negatifnya dibandingkan 

dampak positif. Orang tua 

telah memperkenalkan 

gadget ketika usia anak 2-

4 tahun. Pemakaian 

gadget paling banyak 

pada anak usia 2-4 tahun, 

dengan persentase 68,6 % 

untuk menyaksikan film 

kartun dan 47,4 % lainnya 

untuk bermain game. 

Seluruh orang tua 

memberi batasan untuk 

anak bermain gadget, 

namun faktanya anak 

menggunakan gadget 

melebihi 1 jam. 

 

Pada penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

gambaran kecemasan 

orang tua terhadap 

dampak negatif 

penggunaan gadget 

pada anak usia 

sekolah sedangkan 

pada penelitian 

(Maulita Indriyani 

dkk, 2018) bertujuan 

untuk mengetahui 

persepsi orang tua 

terhadap penggunaan 

gadget pada anak 

usia dini 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Diketahuinya gambaran kecemasan orangtua dalam menghadapi dampak 

negatif penggunaan gadget pada anak usia sekolah di SDN. 97 Tamasongo, 

Kabupaten Takalar. 

2. Tujuan khusus 

a. Diketahuinya karakteristik responden (usia, jenis kelamin, tingkat  

pendidikan, dan status pekerjaan) 

b. Diketahuinya gambaran tingkat kecemasan orang tua  

c. Diketahuinya  gambaran penggunaan gadget pada anak 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kepustakaan untuk 

memperkaya kepustakaan yang telah ada, khususnya yang berkaitan dengan 

gambaran kecemasan orangtua terhadap dampak negatif penggunaan gadget 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh peserta didik selanjutnya dalam proses 

pendidikan di profesi kesehatan. 

2. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi orang tua dan sekolah 

dalam upaya untuk mencegah atau menghindari kecemasan yang dapat terjadi 

pada orang tua akibat dampak negatif penggunaan gadget pada anak usia sekolah. 
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3. Bagi Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan gambaran kecemasan orangtua 

terhadap dampak negatif penggunaan gadget. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Kecemasan Orang Tua 

1. Definisi Kecemasan 

Kecemasan yaitu rasa ketakutan yang tidak jelas serta tanpa didukung oleh 

keadaan. Saat individu cemas, yang dirasakan ialah  tidak nyaman atau takut atau 

menduga jika akan datang suatu malapetaka yang menimpanya sementara itu ia tidak 

paham mengapa emosi tersebut dapat terjadi (Amir, 2013). Kecemasan ialah 

pengalaman yang sifatnya subjektif, bukan mengasyikkan atau mengkhawatirkan 

akan adanya kemungkinan bahaya serta kerapkali diiringi dengan suatu respon tubuh 

karena adanya peningkatan aktifitas otonomik (Suwanto, 2015). 

Kecamasan orang tua adalah kekhawatiran yang disebabkan kepedulian 

secara berlebihan pada masalah yang sedang terjadi ataupun yang dibayangkan dapat 

terjadi. Salah satu penyebab kecemasan orang tua ialah terkait penggunaan gadget 

pada anak-anak yang lebih sering menggunakan gadget untuk bermain game 

dibandingkan belajar atau bermain dengan teman-teman sebayanya, bahkan mereka 

bisa terlena dan lupa waktu, perilaku seperti itu sudah tentu akan berdampak negatif 

terutama pada tahap tumbuh kembang mereka (Miharja & Fitrianti, 2019). 

Kecemasan pada seseorang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam 

mengontrol pergulatan psikologis. Pergulatan psikologis tersebut yang pada akhirnya 

mengambil sebagian besar kemampuan psikologis seseorang, sehingga tidak dapat 

menunjukkan potensi dan kemampuannya dengan baik. Di dalam Al-Quran 
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kecemasan di kategorikan sebagai kesempitan jiwa, yaitu kekhawatiran yang 

berkaitan dengan masalah yang dihadapi sehari-hari sehingga seseorang mengalami 

sempit hati atau sesak pada dada, tetapi kecemasan juga dapat dijadikan motivasi 

bagi seseorang dalam menghadapi permasalahannya. Seperti firman Allah Swt dalam 

QS: Al-Hijr : 97- 99 berikut ini : 

نَ عْلَمُ انََّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِاَ يَ قُوْلوُْنََۙ   جِدِيْنََۙ    ٩٧﴿ وَلَقَدْ  وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّ ّٰ يََتْيَِكَ    ٩٨فَسَبِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ وكَُنْ مِ نَ الس ّٰ

 ﴾  ٩٩ ࣖࣖ الْيَقِيُْْ  

Terjemahnya: 

“Sungguh, Kami benar-benar mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit 

(gundah dan sedih) disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka, bertasbihlah 

dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang 

sujud (salat). Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian 

(kematian). (QS Al-Hijr/15 :97-99) 

Quraish Shihab memberikan penjelasan tentang makna yang terkandung dari 

ayat diatas ialah kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah swt. dengan 

cara bertasbih ketika kita mendengar ucapan atau perkataan yang menyesakkan dada, 

kita tidak boleh cemas namun kita jadikan itu sebagai motivasi agar bisa menjadi 

lebih baik. Dengan mengingat Allah jiwa kita menjadi tenang sehingga bisa berfikir 

dengan positif. Selain bertasbih Allah juga memerintahkan kita untuk melaksanakan 

salat dan perintah agama sebagai bekal kematian serta mengatur kehidupan kita 

sebagai makhuk sosial. Sebagai makhluk sosial kepentingan bersama, kedamaian 

serta keadilan harus di utamakan meskipun terkadang manusia memiliki sifat egois 

atau mau menang sendiri. Kecemasan juga bisa disebabkan karena memikirkan 

kematian serta yang terjadi sesudah kematian menyebabkan manusia mencari 
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sandaran yang bisa diandalkan. Allah swt. merupakan satu-satunya sandaran hidup 

(Shihab, 2002). 

Menurut Ibnu Katsir yang dimaksud ayat ini adalah sesungguhnya Kami, hai 

Muhammad, benar-benar mengetahui bahwa dadamu merasa sempit disebabkan 

gangguan yang mereka lancarkan terhadap dirimu, maka janganlah hal itu 

mengendurkan semangatmu, jangan pula memalingkanmu dari menyampaikan 

risalah Allah; dan bertawakallah kamu kepada-Nya, sesungguhnya Dialah yang 

memberimu kecukupan dan menolongmu dalam menghadapi mereka. Maka 

sibukkanlah dirimu dengan berzikir mengingat Allah, memuji-Nya, dan bertasbih 

kepada-Nya serta menyembah-Nya, yaitu dengan mengerjakan salat. 

Menurut peneliti ketika seorang individu dihadapkan pada suatu masalah 

yang sedang terjadi atau yang dibayangkan akan terjadi, maka individu tersebut akan 

mengalihkan konsentrasi dan pikirannya pada hal tersebut sehingga dapat 

mempengaruhi aktivitas kesehariannya. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak 

mengingat Allah dengan cara bertasbih dan memuji Allah, karena dengan 

mendekatkan diri dengan Allah hati menjadi tenang sehingga dapat mencari solusi 

dari masalah yang kita hadapi.  

2. Teori Kecemasan  

Menurut De clerq (1994) dalam Tsuraya (2013) teori kecemasan terbagi 

menjadi tiga yaitu : 
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a. Teori psikodinamis 

Teori ini berasumsi jika konflik internal serta tidak disadari adalah penyebab 

kecemasan. Kecemasan merupakan penjiwaan terhadap bahaya yang secara nyata 

ataupun dibayangkan mengancam keselamatan individu. 

b. Teori behavioral  

Kecemasan disebabkan oleh kejadian eksternal dibandingkan karena masalah 

yang internal. 

c. Social theory learning  

Perkembangan kecemasan serta tingkah lakuufobia dipengaruhi oleh proses 

kognitif. Pandangan kognitif memprioritaskan bagaimana individu yang cemas 

berfikir tentang keadaan serta ancaman potensial. Sementara itu SLT menganggap 

fobia adalah dampak dari kombinasi antara mempelajariotingkah laku melalui 

kejadianntraumatis dengan proses kognitif yang salah yaitu intepretasi atau harapan 

yang salah serta tidak realistis pada diri individu. 

3. Macam-Macam Kecemasan  

Pendekatan eksistensial Corey (1996) dalam Hayat (2017)  memandang jika 

terdapat dua macam kecemasan, yaitu normal anxiety (kecemasan biasa) dan 

neurotic anxiety (kecemasan neurotik) . 

a. Normal anxiety (kecemasan biasa) adalah respon secara wajar tentang kejadian 

yang sedang terjadi, kecemasan ini bisa menjadi motivasi individu menjadi lebih 

baik sehingga tidak perlu dihilangkan. 
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b. Neurotic anxiety (kecemasan neurotik) merupakan kecemasan yang melebihi 

proporsi yang ada, kecemasan ini mengakibatkan seseorang tidak dapat 

mengontrol dirinya karena terjadi tanpa disadari. 

Sigmund Freud dalam Hayat (2017) menjelaskan jika kecemasan merupakan 

kondisi tegang sehingga memaksa untuk melakukan sesuatu. Terdapat tiga macam 

kecemasan yaitu : 

a. rality anxiety (Kecemasan realita), ialah ketakutan terhadap ancaman dari luar 

yang sedang terjadi (nyata), tingkat kecemasan seperti itu sesuai dengan 

seberapa besar bahaya. 

b. neurotic anxiety (Kecemasan neurotik), yaitu rasa takut apabila insting 

mengarahkan untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan individu mendapat 

hukuman. 

c. moral anxiety (Kecemasan moral), yaitu ketakutan pada hati nurani. seseorang 

yang hati nuraninya berkembang dengan baik akan merasa bersalah apabila 

perbuatannya tidak sesuai dengan moral atau introyeksi orang tua. 

Spielberger dalam Hayat (2017) membagi kecemasan kedalam dua bagian 

yaitu : 

a. trait anxiety (kecemasan sebagai suatu sifat), adalah kecenderungan seseorang 

merasa bahwa dirinya dalam bahaya pada beberapa situasi yang sebenarnya 

tidak membahayakannya. 

b. state anxiety (kecemasan sebagai suatu keadaan), adalah kondisi emosional sesat 

yang dialami seseorang yang ditunjukkan dengan rasa tegang serta khawatir 
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yang terjadi secara sadar dan sifatnya subjektif, dan meningkatnya sistem saraf 

otonom. 

Beberapa macam kecemasan menurut Diagnostic And Statistical Manual of 

Mental Disorders: DSM-IV dalam Tsuraya (2013) yaitu : 

a. Gangguan panik tanpa agoraphobia dimana seseorang tidak merasa takut pada 

suatu tempat atau lingkungan sosial, seperti di keramaian, perjalanan 

menggunakan bus atau dalam antrian. 

b. Gangguan panik dengan agoraphobia dimana seseorang merasa takut saat berada 

di suatu tempat dan merasa sulit untuk pergi. 

c. Agoraphobia tanpa riwayat masalah kepanikan adalah ketakutan pada tempat 

tertentu dimana individu merasa sulit mendapat pertolongan dan hanya fokus 

pada peristiwa yang memalukan. 

d. Pobia spesifik ditandai dengan rasa takut yang signifikan sehingga ada keinginan 

untuk menghindar pada suatu objek atau kondisi tertentu. 

e. Pobia sosial dibuktikan dengan rasa cemas yang dirasakan individu ketika 

menghadapi beberapa situasi sosial dan mencoba untuk menghindari perbuatan 

yang bisa membuatnya malu. 

f. Gangguan obsesif-kompulsif dibuktikan dengan adanya perasaan, impuls atau 

kemauan yang tidak dapat di tahan (obsesi) agar berbuat irrasional atau tidak 

bertujuan atau ritual (kompulsif). Seseoramg disebut mengalami masalah 

obsesif-kompulsif apabila memperlihatkan tingkah laku obsesif atau kompulsif 

atau dua-duanya. 
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g. Gangguan stress sesudah trauma reaksi psikologis dibuktikan dengan seringnya 

muncul perasaan takut dan mengalami kejadian traumatis. Kejadian traumatis 

itulah yang mengakibatkan emosi serta reaksi fisik dan mencoba untuk 

menghindar dari suatu hal yang membuat teringat kejadian tersebut. 

h. Gangguan stress akut berkembang dari cemas yang dialami kurang lebih sebulan 

sesudah ditimpa kejadian yang mengakibatkan trauma berat. Rasa hampa atau 

tidak ada respon emosional yang dirasakan seseorang saat mengalami traumatic. 

i. Gangguan kecemasan umum dibuktikan dengan timbulnya rasa cemas dan rasa 

khawatir yang berlebih pada sesuatu selama kurang lebih enam bulan. 

j. Gangguan kecemasan akibat keadaan medis umum berkaitan dengan kesehatan 

yang dicurigai menjadi penyebab utama masalah kejiwaan (psikologis). 

k. Gangguan kecemasan berkaitan dengan pemakaian zat merupakan kecemasan 

akibat penyalahgunaan narkoba, minum obat atau karena zat yang beracun. 

l. Gangguan kecemasan yang tidak tergolongkan atau YTT merupakan kecemasan 

yang tidak bisa dikriteriakan ke dalam gejala kecemasan tertentu karena kurang 

informasi yang diperoleh. 

4. Ciri-Ciri Kecemasan  

Jeffrey S. Nevid, dkk (2005) dalam Annisa & Ifdil (2016) mengemukakan 

jika terdapat beberapa ciri-ciri kecemasan adalah sebagai berikut. 

a. Ciri-ciri fisik kecemasan yaitu: gelisah, gugup, tangan serta bagian tubuh yang 

bergetar atau gemetar, sensasi dari pita ketat yang mengikat di sekitar dahi,  

kekencangan pada pori-pori kulit perut atau dada, banyak berkeringat, telapak 
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tangan yang berkeringat, pening atau pingsan, mulut atau kerongkongan terasa 

kering, sulit berbicara, sulit bernafas, bernafas pendek, jantung yang berdebar 

keras atau berdetak kencang, suara yang bergetar, jari-jari atau anggota tubuh 

yang menjadi dingin, pusing, merasa lemas atau mati rasa, sulit menelan, 

kerongkongan merasa tersekat, leher atau punggung terasa kaku, sensasi seperti 

tercekik atau tertahan, tangan yang dingin dan lembab, terdapat gangguan sakit 

perut atau mual, panas dingin, sering buang air kecil, wajah terasa memerah 

diare, dan merasa sensitif atau “mudah marah”. 

b. Ciri-ciri behavioral kecemasan yaitu: menunjukkan sifat menghindar, sifat 

melekat dan dependen, serta sikap syok. 

c. Ciri-ciri kognitif kecemasan yaitu: khawatir pada sesuatu, perasaan terganggu 

akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, 

keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi, tanpa ada 

penjelasan yang jelas, terpaku pada sensasi ketubuhan, sangat waspada terhadap 

sensasi ketubuhan, merasa terancam oleh orang atau peristiwa yang normalnya 

hanya sedikit atau tidak mendapat perhatian, ketakutan akan kehilangan kontrol, 

ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, berpikir bahwa 

dunia mengalami keruntuhan, berpikir bahwa semuanya tidak lagi bisa 

dikendalikan, berpikir bahwa semuanya terasa sangat membingungkan tanpa 

bisa diatasi, khawatir terhadap hal-hal yang sepele, berpikir tentang hal 

mengganggu yang sama secara berulang-ulang, berpikir bahwa harus bisa kabur 

dari keramaian, kalau tidak pasti akan pingsan, pikiran terasa bercampur aduk 
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atau kebingungan, tidak mampu menghilangkan pikiran-pikiran terganggu, 

berpikir akan segera mati, meskipun dokter tidak menemukan sesuatu yang salah 

secara medis, khawatir akan ditinggal sendirian, dan sulit berkonsentrasi atau 

memfokuskan pikiran. 

5. Gejala kecemasan   

Dadang Hawari (2006) dalam Annisa & Ifdil, (2016) mengemukakan gejala 

cemas sebagai berikut : 

a. Perasaan kecemasan, kekhawatiran, tak tenang, keraguan, kebimbangan 

b. Perasaan waspada atau kekhawatiran saat memikirkan masa yang akan datang 

c. Merasa kepercayaan dirinya menurun, mengalami kegugupan  

d. Enggan mengakui kesalahan, mudah mempersalahkan  

e. Keras kepala atau tak mau kalah  

f. mengalami ketidaknyamanan atau kegelisahan ketika duduk, pergerakan sering 

salah 

g. Mudah mengeluhkan berbagai hal (keluhan somatik), memiliki kekhawatiran 

besar pada penyakit 

h. Gampang terusik, mempermasalahkan hal-hal kecil  

i. Dipenuhi kebimbangan atau keraguan dalam memutuskan suatu hal 

j. Mengulang-ulang pendapat atau pertanyaan  

k. Seringkali berperilaku histeris saat sedang emosi 

Selain itu Fausiah dalam Tsuraya (2013) mengemukakan jika gejala 

kecemasan pada umumnya diikuti gejala fisik yang menyertai diantaranya sakit 
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kepala, takikardi, sesak pada dada, sakit perut, tidak nyaman dan tidak bisa duduk 

dengan diam, dan lain-lain. Sementara itu Kartono dalam Tsuraya (2013) simptom 

kecemasan yang khas terdiri atas lima hal, yaitu : 

a. Sesuatu yang membuat hati begitu cemas: terjadinya peristiwa yang 

menimbulkan ketakutan dan rasa cemas. Takut terhadap objek nyata seperti 

harimau, polisi, perampok. Sementara cemas ialah ketakutan ditambah kerisauan 

pada sesuatu yang belum pasti. Contohnya kecemasan karena berfikir tentang 

masa depan, meninggalkan bayi atau balita di rumah dikarenakan pekerjaan, 

ditinggalkan kekasih dan sebagainya. 

b. Emosi yang besar serta tidak stabil. Mudah marah atau heboh atau gempar. 

Sangat irritabel namun sering juga menghadapi depresi.  

c. Disertai dengan berbagai macam fantasi, delusi, ilusi dan delusion of persecution 

atau delusi seperti dikejar-kejar. 

d. Mudah merasa mual dan muntah. Badan menjadi terasa begitu lelah, berkeringat, 

badan gemetar dan sering mengalami diare. 

e. Selalu diliputi ketegangan emosional serta berimajinasi atau membayangkan 

berbagai macam kesulitan, meskipun tak ada rangsangan tertentu. Tegang atau 

takut atau cemas yang berlangsung lama tersebut mengakibatkan takikardi dan 

hipertensi. 

6. Tingkat kecemasan  

Menurut Chandratika & Purnawati dalam Christian (2017)  tingkat 

kecemasan terdiri atas kecemasan wajar dan tidak wajar. Kecemasan pada tingkatan 
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wajar tidak berpengaruh atau menggangu dalam kehidupan sehari-hari justru akan 

membuat individu menjadi lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan kondisi 

bahaya atau mengancam. 

Menurut Stuart & Sundeen dalam Syarifah (2013) kecemasan diidentifikasi 

kedalam beberapa tingkatan, yaitu : 

a. Kecemasan Ringan  

Kecemasan yang berkaitan dengan persoalan hidup yang dihadapi dalam 

sehari-hari serta mengakibatkan individu lebih meningkatkan kewaspadaan dan 

perhatian. Kecemasan ini normal dalam kehidupan karena dapat dijadikan motivasi 

untuk selalu belajar dan menciptakan kreativitas. Stimulus yang datang dari luar 

diinternalisasi oleh individu dengan baik sehingga masalah yang dihadapi dapat 

dipecahkan dengan efektif, contohnya seseorang yang akan menjalani ujian, individu 

yang hendak menempuh pendidikan yang lebih tinggi, atau pasangan yang hendak 

memasuki tahap pernikahan.  

b. Kecemasan sedang  

Kecemasan sedang menyebabkan individu mengesampingkan hal-hal lain 

serta  perhatiannya menjadi terpusat pada hal yang dianggapnya lebih penting tetapi 

tetap dapat melakukan sesuatu dengan lebih terarah. Pada kecemasan ini gejala yang 

timbul diantaranya kelelahan meningkat, berbicara dengan cepat disertai volume 

suara yang tinggi, persepsi menyempit, tetap belajar tetapi tidak optimal, konsentrasi 

berkurang, lebih selektif dan juga berfokus terhadap rangsangan yang tidak 

meningkatkan kecemasan, gampang tersinggung, kesabaran menurun, gampang 
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terlupa, marah dan menangis. saat situasi tersebut seseorang masih dapat belajar dari 

bimbingan dan pengarahan dari orang lain. Rangsangan dari luar tidak dapat 

diinternalisasi secara baik, namun seseorang sangat memperhatikan suatu hal yang 

jadi pusat perhatiannya. 

c. Kecemasan berat  

Kecemasan berat menyebabkan persepsi seseorang berkurang sehingga 

cenderung memusatkan pada hal yang sangat terperinci atau spesifik dan melupakan 

hal yang lainnya. Segala sikap yang ditunjukkan bertujuan untuk mengurangi cemas 

yang dialami. Agar dapat memusatkan pada hal lain individu yang mengalami 

kecemasan membutuhkan banyak arahan dari orang lain. Pada kecemasan ini 

persepsi seseorang menjadi sempit. Contohnya seseorang yang ditimpa musibah 

hilangnya harta benda, kehilangan orang yang disayangi karena bencana alam, 

seseorang ketika disandera. 

d. Panik 

Pada kondisi panik seseorang mengalami hilang kendali hingga terperangah, 

ketakutan dan merasa diteror. Meskipun mensdapatkan banyak pengarahan individu 

tetap tidak dapat melakukan sesuatu.gejala yang muncul ialah sulit bernafas, dilatasi 

pupil, palpitasi, pucat, diaphoresis, perkataan inkoheren, perintah yang sederhana 

sudah tidak bisa dilakukan, histeris, halusinasi dan delusi. Pada tingkat kecemasan 

ini apabila terjadi selama kurun waktu lama dan terus menerus dapat mengakibatkan 

kelelahan hebat hingga kematian. 
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7. Respon fisiologis, kognitif dan respon perilaku kecemasan 

Gejala yang ada dapat menunjukkan tingkatan kecemasan yang dialami 

seseorang (Christian, 2017) seperti yang diperlihatkan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 2. 1 Respon fisiologis, Kognitif dan Perilaku kecemasan 

No KECEMASAN RESPON FISIOLOGIS RESPON KOGNITIF RESPON PERILAKU 

1 RINGAN Sewaktu-waktu nafas 

pendek, meningkatnya 

irama dan  tekanan 

darah, tanda-tanda 

ringan di lambung, 

wajah berkerut dan bibir 

gemetar. 

Rangsangan yang 

kompleks dapat di 

terima, konsentrasi 

terhadap masalah, 

masalah diselesaikan 

dengan efektif. 

Duduk dengan tidak 

nyaman, tremor ringan 

pada tangan, nada suara 

sesekali meninggi. 

2 SEDANG Nafas pendek, 

meningkatnya tekanan 

darah dan denyut nadi, 

mulut kering, anoreksia, 

diare atau konstipasi, 

gelisah. 

 

Lapang persepsi 

menyempit, rangsangan 

dari luar tidak dapat 

diterima, terfokus pada 

suatu hal yang menjadi 

perhatian. 

Gerakan Tersentak-

sentak  atau meremas 

tangan, banyak bicara 

dengan pengucapan 

yang cepat, sulit tidur, 

merasa tidak aman. 

3 BERAT Nafas pendek, 

meningkatnya tekanan 

darah dan denyut 

nadi,berkeringat, sakit 

kepala, pandangan 

kabur, tegang, rasa 

tertekan, nyeri pada 

dada. 

Lapang persepsi 

menurun, cenderung 

berpikir pada hal yang 

kecil saja serta 

menghiraukan hal lain, 

tidak dapat berpikir 

berat, membutuhkan 

banyak pengarahan. 

Konsep diri terancam, 

disorientasi, 

kebingungan, 

kemungkinan 

halusinasi. 

4 PANIK Palpitasi, jantung 

berdebar, berkeringat, 

badan gemetar atau 

menggigil, merasa sesak 

nafas, merasa tersedak, 

nyeri pada dada, rasa 

mual, pusing dan 

pening. 

Merasa tidak nyata 

(derealisasi), merasa 

terasing pada diri sendiri 

(depersonalisasi), takut 

tidak dapat 

mengendalikan diri 

(menjadi gila atau  

mati). 

Parestesia (sensasi 

Kesemutan, tertusuk -

tusuk atau  kebas), 

merasa tidak tegap, 

merasa tidak 

Nyaman. 
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8. Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan 

Menurut Stuart dan Sundeen (2008) dalam Syarifah (2013) kecemasan 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu : 

a. Faktor predisposisi 

Faktor predisposisi ialah seluruh ketegangan dalam hidup yang bisa 

mengakibatkan munculnya cemas, seperti : 

1) Kejadian traumatik yang bisa menjadi pencetus terjadinya kecemasan 

berhubungan dengan krisis pada seseorang. 

2) Konflik emosional pada seseorang dan tidak terselesaikan secara baik. 

3) Terganggunya konsep diri menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir 

secara realitas sehingga memunculkan perasaan cemas. 

4) Ketidakmampuan dalam mengambil keputusan karena merasa frustasi. 

5) Masalah fisik memunculkan rasa cemas karena mengancam bagi integritas 

fisik yang berpengaruh pada konsep diri. 

b. Faktor presipitasi 

Faktor presipitasi ialah ketegangan dalam hidup yang bisa menjadi pemicu 

munculnya kecemasan, yang digolongkan menjadi dua yaitu : 

1) Ancaman pada integritas fisik  

Sumber internal : gagalnya mekanisme sistem daya tahan tubuh, regulasi 

temperatur tubuh, perubahan biologis normal misalnya hamil. 
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Sumber eksternal : terpapar infeksi virus atau bakteri, polutan lingkungan, 

mengalami kecelakaan, kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi, tidak layaknya 

hunian. 

2) Ancaman pada harga diri  

Sumber internal : mengalami kesulitan saat malakukan hubungan 

interpersonal di rumah atau lokasi kerja, menyesuaikan diri pada tempat baru. 

Sumber eksternal : ditinggalkan orang yang disayangi, perpisahan (cerai), 

berubahnya status pekerjaan, tekanan kelompok. 

Menurut Dadang Hawari (2016) dalam Haniba (2018) proses terjadinya 

kecemasan ialah psiko-neuro-imunologi atau psiko-endokrinologi. Beberapa 

peristiwa yang dapat menjadi penyebab kecemasan diantaranya perkawinan, 

pekerjaan, lingkungan, penyakit fisik, faktor keluarga, dan trauma. Namun tidak 

semua individu mengalami masalah kecemasan hal tersebut sesuai dengan 

perkembangan kepribadian diri individu tersebut yaitu Usia, tingkat pendidikan, 

pengalaman, jenis kelamin,dukungan sosial dari keluarga, kerabat dan masyarakat. 

a. Usia  

Usia menunjukkan tumbuh dan berkembangnya seseorang. Umur berkaitan 

dengan apa yang diketahui, pahami dan cara pandangnya pada penyakit tertentu atau 

suatu peristiwa yang kemudian membentuk persepsi atau perilaku, semakin dewasa 

seseorang maka semakin baik pula pola berpikir dan mekanisme koping yang 

digunakan jika dibandingkan dengan yang berusia muda. 
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b. Pengalaman  

Riwayat seorang individu menderita suatu penyakit dapat dijadikan sebagai 

pengalaman baik positif atau negatif yang berpengaruh pada kemajuan keterampilan 

mengguanakan koping. Kesuksesan seorang individu meningkatkan kekuatan koping 

akan menunjukkan respon adaptif dan kegagalan dan reaksi emosional 

mengakibatkan seorang individu memakai koping maladaptif pada suatu stressor. 

c. Dukungan  

Dukungan psikososial dari keluarga ialah sistem hubungan yang bisa 

melindungi seorang individu akibat dampak buruk stres. Biasanya apabila individu 

memperoleh dukungan yang kuat dan positif, kemungkinan mengalami gangguan 

mental menjadi rendah. Ada empat macam tipe dukungan keluarga yaitu sebagai 

berikut : 

1) Dukungan emosional 

Keluarga adalah tempat yang nyaman dan damai dijadikan tempat istirahat 

atau pemulihan agar dapat mengendalikan dan menguasai emosional. Dukungan 

keluarga sangatlah penting bagi seorang individu dalam menghadapi situasi yang 

dianggap tidak dapat dikendalikan yang membuatnya merasa nyaman, yakni diterima 

oleh keluarga dengan ungkapan empati, peduli, perhatian, cinta, perasaan aman dan 

selalu di dampingi. 

2) Dukungan penghargaan 

Keluarga berperan sebagai pembimbing, mendamaikan serta validator 

identitas anggota keluarga. Pernyataan atau ide-ide atau perasaan individu disambut 
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baik dengan adanya ekpresi positif dari sekelilingnya, hal itu membuat ia merasa 

mendapat pengakuan atas kemampuan dan keahlian yang di miliki. Dengan begitu 

individu merasa berharga dan dihargai. Dukungan penghargaan menunjukkan fungsi 

efektif dari keluarga yang bisa menaikkan psikologis seseorang.  

3) Dukungan instrumental  

Dukungan instrumental adalah alat atau sarana yang diperoleh anggota 

keluarga yang sedang butuh sesuatu untuk memudahkannya, seperti uang, waktu dan 

lain sebagainya. Materi yang di peroleh digunakan untuk memecahkan masalah yang 

dialami sehingga dapat mengurangi kecemasan. 

4) Dukungan informasional 

Suatu bentuk dukungan yang diperoleh individu berupa pemberian informasi, 

sarana atau respon terhadap keadaan dan situasinya. 

d. Jenis kelamin  

Wanita lebih mencemaskan ketidak mampuannya jika dibandikan dengan 

pria, pria lebih aktif dan eksploratif sementara itu wanita lebih sensitif. Biasanya pria 

dewasa memiliki mental yang cukup pada hal-hal yang dianggap membahayakannya 

dibanding wanita. Karena lebih bnyak berinteraksi dengan lingkungan luar wawasan 

dan pengetahuan pria menjadi  lebih luas daripada sebagian besar wanita yang 

banyak beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, menyebabkan transfer informasi dan 

pengetahuan yang diperoleh tidak sebanyak pria  terutama yang berkaitan dengan 

pencegahan penyakit. 
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e. Pendidikan  

Kelompok individu dengan pendidikan tinggi lebih mampu memakai 

pengetahuannya untuk merespon peristiwa tertentu secara adaptif daripada yang 

berpendidikan rendah. Kelompok yang berpendidikan rendah mempersepsikan 

sesuatu menjadi sangat menakutkan karena kurangnya pengetahuan tentang peristiwa 

tersebut.  

9. Rentang respon kecemasan 

Menurut Suliswati (2005) dalam  Syarifah (2013) rentang respon pada 

kecemasan terdiri atas respon adaptif dan respon maladaptif.  

a. Respon adaptif adalah dimana individu memkai koping yang sifatnya 

membangun atau konstruktif untuk menghadapi kecemasan dengan antisipasi. 

b. Respon maladaptif adalah koping yang sifatnya merusak atau destruktif dan 

disfungsional, perilaku yang ditunjukkan seperti menjauhi interaksi dengan 

orang lain, menutup diri dan enggan merawat dirinya. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rentang Respon Kecemasan 

Sumber: Stuart & Sundeen (1998) dalam Syarifah (2013) 

 

 

Adaptif                                                               Maladaptif 

Sedang Berat Panik Ringan Antisipasi 
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10. Alat ukur kecemasan  

Zung Self-Rating Anxiety Scale (ZSAS) adalah penilaian kecemasan yang 

dirancang oleh William W.K.Zung, dikembangkan berdasarkan gejala kecemasan 

dalam diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-II). Terdapat 20 

pertanyaan, dimana setiap pertanyaan dinilai 1-4 (1: tidak pernah, 2: kadang-kadang, 

3: sebagaian waktu, 4: hampir setiap waktu). Terdapat 15 pertanyaan ke arah 

peningkatan kecemasan dan 5 pertanyaan ke arah penurunan kecemasan (Zung Self-

Rating Anxiety Scale dalam Ian mcdowell, 2006). Rentang penilaian 20-80, dengan 

pengelompokan antara lain :  

Skor 20-44 : kecemasan ringan  

Skor 45-59 : kecemasan sedang  

Skor 60-74 : kecemasan berat  

Skor 75-80 : kecemasan panik 

B. Tinjauan Umum Gadget 

1. Definisi gadget   

Gadget ialah suatu istilah yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yang 

artinya piranti elektronik berukuran kecil yang mempunyai manfaat tertentu. Acang 

merupakan sebutan gadget dalam bahasa Indonesia. Perbedaan gadget dengan piranti 

elektronik lain ialah unsur kebaruannya, yang berarti dalam rentang waktu yang tidak 

terlalu lama gadget selalu menghadirkan teknologi baru yang dapat memudahkan 

kegiatan dan aktivitas manusia (Nurhaeda, 2018). Gadget ialah perangkat elektronik 

yang digunakan sebagai sarana komunikasi modern. Semakin maju dan 
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berkembangnya gadget membuat komunikasi antar manusia menjadi lebih mudah 

(Rahmandani et al., 2018).  

Tablet, smartphone dan notebook adalah contoh perangkat gadget (Nurhaeda, 

2018). Selain itu beberapa perangkat gadget lain adalah Play Station Portable (PSP), 

dulu Play Station (PS) berbentuk seperangkat dengan ukuran yang besar dan harus 

disambungkan dengan televisi, kabel listrik, stick untuk bermain dan sebagainya. 

Dengan kemajuan teknologi gadget saat ini manusia terutama anak-anak dapat 

bermain game play station tanpa bersusah payah menyambung beberapa kabel, 

dengan perangkat yang disebut PSP atau Play Station Portable (Fajrin, 2015). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di satu sisi memang 

berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai 

sarana modern industri, komunikasi, dan transportasi, misalnya, terbukti amat 

bermanfaat. Tapi di sisi lain, tak jarang iptek berdampak negatif karena merugikan 

dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Tak sedikit yang 

memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dunia 

maya (cyber crime) dan untuk mengakses pornografi, kekerasan, dan perjudian. Di 

sinilah, peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok 

kembali (Ilmi, 2012). Terdapat dua peran utama islam dalam perkembangan IPTEK 

yaitu paradigma hubungan agama dengan IPTEK dan aqidah islam sebagai dasar 

penggunaan IPTEK. 
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a. Paradigma hubungan agama-IPTEK 

Agama yang dimaksud di sini, adalah agama Islam, yaitu agama yang 

diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengatur hubungan 

manusia dengan Penciptanya (dengan aqidah dan aturan ibadah), hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri (dengan aturan akhlak, makanan, dan pakaian), dan hubungan 

manusia dengan manusia lainnya. Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi 

yang mendasari hubungan keduanya, terdapat 3 (tiga) jenis paradigma : Pertama, 

paradagima sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah 

terpisah satu sama lain. Sebab, dalam ideologi sekularisme Barat, agama telah 

dipisahkan dari kehidupan (fashl al-din ‘an al-hayah). Agama tidak dinafikan 

eksistensinya, tapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan pribadi manusia dengan 

tuhannya. Agama tidak mengatur kehidupan umum/publik. Paradigma ini 

memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang 

lainnya. Agama dan iptek sama sekali terpisah baik secara ontologis (berkaitan 

dengan pengertian atau hakikat sesuatu hal), epistemologis (berkaitan dengan cara 

memperoleh pengetahuan), dan aksiologis (berkaitan dengan cara menerapkan 

pengetahuan). 

Kedua, paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideology sosialisme yang 

menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada, dus, tidak ada 

hubungan dan kaitan apa pun dengan iptek. Iptek bisa berjalan secara independen 

dan lepas secara total dari agama. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler di 

atas, tapi lebih ekstrem. Dalam paradigma sekuler, agama berfungsi secara 
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sekularistik, yaitu tidak dinafikan keberadaannya, tapi hanya dibatasi perannya dalam 

hubungan vertikal manusia-tuhan. Sedang dalam paradigma sosialis, agama 

dipandang secara ateistik, yaitu dianggap tidak ada (in-exist) dan dibuang sama 

sekali dari kehidupan. Berdasarkan paradigma sosialis ini, maka agama tidak ada 

sangkut pautnya sama sekali dengan iptek. Seluruh bangunan ilmu pengetahuan 

dalam paradigma sosialis didasarkan pada ide dasar materialisme, khususnya 

Materialisme Dialektis. Paham Materialisme Dialektis adalah paham yang 

memandang adanya keseluruhan proses perubahan yang terjadi terus menerus 

melalui proses dialektika, yaitu melalui pertentangan-pertentangan yang ada pada 

materi yang sudah mengandung benih perkembanganitu sendiri. 

Ketiga, paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama 

adalah dasar dan pengatur kehidupan. Aqidah Islam menjadi basis dari segala ilmu 

pengetahuan. Aqidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam Al-Qur`an 

dan Al-Hadits menjadi qa’idah fikriyah (landasan pemikiran), yaitu suatu asas yang 

di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. 

Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya 

berdasarkan Aqidah Islam, bukan lepas dari aqidah itu. Jika kita menjadikan Aqidah 

Islam sebagai landasan iptek, bukan berarti bahwa ilmu astronomi, geologi, 

agronomi, dan seterusnya, harus didasarkan pada ayat tertentu, atau hadis tertentu. 

Ayat-ayat Al-Quran menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah sehingga meliputi 

segala sesuatu, dan menjadi tolak ukur kesimpulan iptek, bukan berarti bahwa 

konsep iptek wajib didasarkan pada ayat-ayat tertentu. Jadi, yang dimaksud 
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menjadikan Aqidah Islam sebagai landasan iptek bukanlah bahwa konsep iptek wajib 

bersumber kepada Al-Qur`an dan Al-Hadits, tapi yang dimaksud, bahwa iptek wajib 

berstandar pada Al-Qur`an dan Al-Hadits. Ringkasnya, Al-Qur`an dan Al-Hadits 

adalah standar (miqyas) iptek, dan bukannya sumber (mashdar) iptek. Artinya, apa 

pun konsep iptek yang dikembangkan, harus sesuai dengan Al-Qur`an dan Al-Hadits, 

dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur`an dan Al-Hadits itu. Jika suatu konsep 

iptek bertentangan dengan Al-Qur`an dan Al-Hadits, maka konsep itu berarti harus 

ditolak. 

b. Syariah islam standar pemanfaatan IPTEK 

Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek, adalah bahwa Syariah Islam 

harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal-haram (hukum-hukum 

syariah Islam) wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimana pun 

juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan, adalah yang telah dihalalkan oleh 

syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan, adalah yang telah 

diharamkan syariah Islam. Keharusan tolok ukur syariah ini didasarkan pada banyak 

ayat dan juga hadits yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya 

(termasuk menggunakan iptek) dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. 

Kontras dengan ini, adalah apa yang ada di Barat sekarang dan juga negeri-

negeri muslim yang bertaqlid dan mengikuti Barat secara membabi buta. Standar 

pemanfaatan iptek menurut mereka adalah manfaat, apakah itu dinamakan 

pragmatisme atau pun utilitarianisme. Selama sesuatu itu bermanfaat, yakni dapat 
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memuaskan kebutuhan manusia, maka ia dianggap benar dan absah untuk 

dilaksanakan. Meskipun itu diharamkan dalam ajaran agama.  

Karena itu, sudah saatnya standar manfaat yang salah itu dikoreksi dan 

diganti dengan standar yang benar. Yaitu standar yang bersumber dari pemilik segala 

ilmu yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, yang amat mengetahui mana yang 

secara hakiki bermanfaat bagi manusia, dan mana yang secara hakiki berbahaya bagi 

manusia. Standar itu adalah segala perintah dan larangan Allah Swt. yang bentuknya 

secara praktis dan konkret adalah syariah Islam. 

2. Fungsi gadget  

Menurut Chusna (2017) pada umumnya gadget difungsikan sebagai media 

komunikasi, sosial dan pendidikan berikut penjelasannya. 

a. Komunikasi 

Sejak zaman dahulu hingga era globalisasi ilmu pengetahuan manusia 

semakin luas dan berkembang. Pada awalnya manusia berkomunikasi lewat batin, 

lalu berkembang lewat tulisan yang dikirim menggunakan pos. Namun saat ini 

manusia bisa berkomunikasi dengan sangat cepat dan mudah serta praktis juga 

efisien menggunakan media handphone atau smartphone. 

b. Sosial 

Fitur dan aplikasi yang terdapat pada gadget adalah sarana yang paling tepat 

untuk membagikan momen berita, kabar atau cerita. Manfaat tersebut memudahkan 

kita untuk memperbanyak teman serta membina hubungan dengan kenalan yang 

berjauhan tanpa perlu meluangkan banyak waktu. 
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c. Pendidikan  

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju kita dapat memperoleh 

berbagai macam ilmu pengetahuan dan informasi yang kita perlukan dengan mudah 

dan cepat. Baik itu tentang pendidikan, ilmu pengetahuan umum, politik dan agama. 

Kemudahan tersebut membuat kita tidak perlu lagi harus pergi ke perpustakaan 

sehingga proses belajar saat ini tidak harus berfokus pada buku.  

Mengenai penggunaan smartphone pada anak sekolah memiliki beberapa fungsi 

yang akan dijabarkan berikut ini (J. A. Nasution et al., 2017). 

a. Fungsi Versatility 

Fungsi versatility adalah fungsi kepandaian dimana siswa menggunakan 

gadget untuk mengkses internet dan berbagai aplikasi lain untuk keperluan 

pembelajaran. Kebanyakan para siswa memakai gadget (smartphone) dengan fungsi 

yang positif yaitu mengakses internet dan berbagai aplikasi belajar yang bisa 

memudahkan mereka dalam proses pembelajaran di sekolah ataupun di luar sekolah. 

Jadi, pemakaian gadget pada fungsi ini menunjukkan hasil yang dikategorikan tinggi. 

b. Fungsi Essentiality 

Selain untuk berkomunikasi gadget (smartphone) juga digunakan untuk 

menyimpan data. Pemakaian fungsi essentiality menggunakan smartphone oleh 

siswa mendapatkan hasil yang tergolong kategori tinggi. Para siswa memakai 

smartphone untuk membicarakan topik yang positif agar terjalin kekerabatan yang 

erat dengan kawan-kawannya, menyimpan data pekerjaan rumah, menyimpan 

materi-materi pembelajaran dan data-data penting lainnya. 



36 
 

 
 

c. Fungsi Entertainment 

Manfaat lainnya dari gadget (smartphone) ialah bisa dijadikan sebagai sarana 

untuk hiburan. Games atau aplikasi bawaan misalnya pemutar musik, pemutar video, 

serta kamera adalah aplikasi yang sering digunakan untuk menghibur diri. Akan 

tetapi terkadang para siswa menyalahgunakan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada 

smartphone. Hasil penelitian menunjukkan terdapat siswa yang tidak mengerjakan 

pekerjaan rumah karena bermain games, sulit menahan diri untuk tidak mengakses 

situs yang sebenarnya belum pantas untuk di lihat oleh usia mereka, mencari 

pasangan lawan jenis dengan memanfaatkan media sosial, mendengar lagu ketika 

guru mengajar, hingga mengganggu dan memotret siswa lain saat proses belajar. 

3. Dampak penggunaan gadget 

a. Dampak Positif Gadget 

Berikut dijelaskan dampak positif gadget menurut (Chusna, 2017) : 

1) Mempermudah komunikasi 

Dalam hal ini Gadget dapat mempermudah komunikasi dengan orang lain 

yang berbeda tempat, caranya adalah dengan mengirimkan pesan, menelpon atau 

menggunakan berbagai aplikasi komunaksi yang terdapat pada gadget. 

2) Menambah pengetahuan 

Dengan menggunakan gadget kita bisa dengan mudah menggunakan aplikasi 

atau mengakses situs pencarian internet untuk mendapatkan pengetahuan atau 

informasi. Misalnya : Detik. Kompas.com dan lain-lain. 
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3) Menambah Teman 

Akhir-akhir ini muncul berbagai macam aplikasi media sosial yang bisa kita 

gunakan dengan mudah untuk mendapatkan teman baru menggunakan gadget milik 

kita. 

4) Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru 

Seiring dengan kemajuan teknologi muncul berbagai metode pembelajaran 

baru yang memberi kemudahan guru untuk mengajar dan membuat siswa lebih 

mudah untuk memahami materi pembelajaran. 

b. Dampak Negatif Gadget 

1) Dampak pada Aspek Fisik dan Psikomotorik 

Gejala pada aspek fisik dan psikomotorik yang bisa muncul akibat 

penggunaan gadget pada anak antara lain masalah kesehatan fisik, misalnya sakit 

mata dan sakit kepala, masalah keseimbangan, misalnya obesitas karena anak 

menjadi kurang gerak hingga gangguan tidur (Damayanti et al., 2020).  

Pemakaian gadget secara terus-menerus bisa menyebabkan berbagai macam 

gangguan misalnya gangguan pendengaran, gangguan penglihatan dan menjadi sulit 

tidur (Anggraeni, 2019). Memainkan gadget bisa mengakibatkan obesitas, masalah 

perkembangan otot dan juga pemicu stress (Fatmawati, 2019). Tidak hanya itu, 

gadget juga dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia karena adanya 

radiasi. Paparan radiasi secara terus-menerus dapat menyebabkan penyakit kanker 

(Nurhaeda, 2018). 
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Memainkan gadget bisa menjadi pencetus masalah tidur pada anak, mata 

kering akibat syaraf tegang dalam waktu lama, punggung nyeri, gangguan 

pendengaran karena pemakaian earphone dan masalah psikomatis (Sunita & 

Mayasari, 2018). Menghambat motoric halus dan motoric kasar. Hal tersebut dapat 

terjadi karena anak asyik menggunakan gadget akhirnya kurang mendapat stimulus 

seperti memegang benda, menulis, mewarnai, menggambar, berjalan, berlari, 

bermain bola, dan menyusun balok (Sapardi, 2018). 

2) Dampak pada Aspek Agama dan Moral 

Pada aspek agama dan moral sifat yang ditunjukkan anak akibat penggunaan 

gadget seperti tidak taat dalam ibadah, tidak memperdulikan orang, mempraktekkan 

adegan kekerasan, mudah berbohong, dan ketergantungan (Damayanti et al., 2020). 

Mayoritas anak menggunakan gadget untuk memainkan game sehingga anak dapat 

meniru perilaku kekerasan yang terdapat pada game (T. P. Sari & Mitsalia, 2016). 

Gadget mempengaruhi perkembangan moral dan kedisiplinan anak, anak 

menjadi malas melaksanakan ibadah, malas belajar karena menghabiskan waktu 

untuk main game dan menonton video youtube (Syifa et al., 2019). Keasyikan 

memainkan gadget bisa menyebabkan perilaku malas sehingga lupa waktu, lupa 

tugasnya untuk belajar dan lupa kewajibannya beribadah (Swatika, 2016). 

Berkurangnya rasa sopan yang diperlihatkan oleh anak kepada kawan serta orang tua 

akibat dari tontonan negatif anak (Juherna & Primawistri, 2017). 

Tidak hanya itu, pemakaian gadget dengan durasi yang lam dapat 

mengakibatkan kecanduan gadget bagi anak (Pebriana, 2017). Saat anak mulai 
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bergantung pada gadget maka menjadi susah untuk mengontrol penggunaan gadget 

sehingga kemampuan anak sulit berkembang (Al-Ayouby, 2017). Potensi pornografi 

juga tidak bisa di abaikan.  Dengan kemudahan mengakses internet anak-anak bisa 

saja menyaksikan hal-hal yang berbau pornografi (Sunita & Mayasari, 2018). 

Allah SWT berfirman dalam Q.S AT-Tahrim/66 : 6 yang berbunyi  

هَا مَ  عَلَي ْ وَالِْْجَارةَُ  النَّاسُ  انَْ فُسَكُمْ وَاهَْلِيْكُمْ نََراً وَّقُ وْدُهَا  قُ واْا  اّٰمَنُ وْا  الَّذِيْنَ  يَ ُّهَا  َ مَاا  ﴿ يّٰٰا يَ عْصُوْنَ اللّ ّٰ كَةٌ غِلََظٌ شِدَادٌ لََّّ  ىِٕ
ٰۤ
لّٰ

 ﴾   ٦امََرَهُمْ وَيَ فْعَلُوْنَ مَا يُ ؤْمَرُوْنَ 

Terjemahnya :  

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu; di 

atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak 

mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan 

mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim 66 : 6 ) 

Menurut penjelasan Shihab (2015) ayat tersebut merupakan petunjuk bagi 

kaum yang beriman untuk meneladani Nabi Muhammad dalam membina rumah 

tangga, dengan mendidik dan menjaga seluruh anggota keluarga mulai dari anak dan 

semua yang menjadi tanggung jawab kita. Dakwah serta pendidikan sebaiknya 

dimulai dari rumah, meskipun secara redaksi kata ayat tersebut ditujukan pada kaum 

lelaki atau ayah namun tidak berarti hanya ayah saja. Ayat ini ditujukan kepada 

orang tua seperti ayat-ayat yang lain contohnya ayat tentang  perintah puasa yang 

ditujukan untuk kaum pria dan wanita. Itu artinya ayah dan ibu hrus bertanggung 

jawab atas anak-anak dan pasangan mereka seperti mereka mempertanggung 

jawabkan  perilakunya. Namun ayah dan ibu sendiri tidaklah cukup untuk 

menghadirkan rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai agama serta dinaungi 
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keharmonisan oleh sebab itu diperlukn keterlibatan anggota keluarga lainnya 

(Shihab, 2015).  

Ibnu Katsir menjelaskan Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, 

dari seorang lelaki, dari Ali ibnu Abu Talib r.a. sehubungan dengan makna firman-

Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (At-Tahrim: 6) Makna yang 

dimaksud ialah didiklah mereka dan ajarilah mereka. Ali ibnu Abu Talhah telah 

meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka. (At-Tahrim: 6) Yakni amalkanlah ketaatan 

kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta 

perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah akan 

menyelamatkan kamu dari api neraka. Mujahid mengatakan sehubungan dengan 

makna firman-Nya: peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (At-Tahrim: 

6) Yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu 

untuk bertakwa kepada Allah. Qatadah mengatakan bahwa engkau perintahkan 

mereka untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka 

terhadapNya. Dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan 

engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk 

mengamalkannya. Dan apabila engkau melihat di kalangan mereka terdapat suatu 

perbuatan maksiat terhadap Allah, maka engkau harus cegah mereka darinya dan 

engkau larang mereka melakukannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ad-

Dahhak dan Muqatil, bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim 

mengajarkan kepada keluarganya baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak-
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budaknya  hal-hal yang difardukan oleh Allah dan mengajarkan kepada mereka hal-

hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi. 

Menurut peneliti orang tua perlu memperhatikan aspek spiritual anak karena 

penggunaan gadget. Karena anak yang sudah asyik menggunakan gadget akan lupa 

waktu sehingga tidak menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannnya 

seperti sembahyang. Orang tua berperan mengingatkan anak untuk sembahyang jika 

sudah masuk waktu shalat.  

3) Dampak pada Aspek Kognitif 

Pada aspek kognitif anak, sikap yang timbul akibat penggunaan gadget ialah 

enggan berfikir, menurunnya daya konsentrasi, sulit fokus, hiperaktif dan sulit 

belajar (Damayanti et al., 2020). Menurut Ndari handphone bisa menyebabkan 

kemampuan beajar siswa menurun, siswa menjadi takut mengambil resiko ketika 

ujian sehingga mereka mencontek menggunakan handphone. Kemauan belajar 

mempelajari pelajaran sekolah menurun sehingga prestasi juga ikut menurun 

(Hudaya, 2018). 

Sementara itu menurut Rozalia (2017) dampak negatif pada aspek kognitif 

akibat pengguanaan gadget yaitu menurunnya konsentrasi belajar (karena yang ada 

dalam ingatan anak hanyalah tentang gadget, enggan membaca dan menulis dan 

menghambat perkembangan kognitif anak. 

4) Dampak pada Aspek Sosial dan Emosi 

Sikap yang timbul akibat pemakaian gadget terhadap aspek sosial dan emosi 

anak adalah mereka menjadi lebih sering bermain dengan gadgetnya daripada 
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bermain dengan kawan sebayanya, gampang menyerah dan bosan, emosi tidak 

terkontrol, impulsif dan kurangnya kontrol diri (Damayanti et al., 2020). 

Pemakaian gadget secara terus-menerus akan memberi dampak negatif untuk 

anak. Pemakaian gadget secara tidak tepat membuat seseorang menunjukkan sikap 

ketidakpedulian pada lingkungan sekitar baik keluarga ataupun masyarakat 

(Novitasari & Khotimah, 2016). Anak yang banyak meluangkan waktunya untuk 

bermain gadget menjadi emosional dan agresif jika merasa terganggu ketika sedang 

bermain gadget (Rohman, 2019). 

Pergaulan anak dengan lingkungan sekitarnya dipengaruhi oleh gadget. 

Karena kurang berinteraksi anak justru akan merasa asing dengan lingkungan 

disekitarnya. Anak menjadi tidak peka dan kurang peduli dengan sekitarnya (Witarsa 

et al., 2018). Fungsi dari keluarga juga tidak berjalan dengan baik. Sikap yang 

diperlihatkan antar orang tua atau orang tua ke anak tidak terjalin denagn baik. 

Keterlibatan orang tua dalam mengasuh tidak dirasakan secara maksimal (Lestari et 

al., 2015). Hampir semua anak yang bermain gadget memiliki sikap individual dan 

pasif. Mereka lebih mengutamakan bermain dengan gadget daripada dengan teman-

temannya (Pangastuti, 2017). 

5) Dampak pada Aspek Bahasa dan Seni 

Sikap yang timbul pada aspek bahasa dan seni anak akibat pemakaian gadget 

yaitu keterlambatan dalam berbicara, enggan berinteraksi dengan sekelilingnya, apa 

yang diinginkan tidak dapat diuangkapkan atau diekspresikan dengan tepat, 
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pengenalan bahasa ibu terhambat, sukar melakukan kontak mata, perkembangan seni 

menjadi terbatas, memiliki ide yang tidak masuk akal (Damayanti et al., 2020). 

Pemakaian gadget kemampuan berbicara anak terhambat, mereka cenderung 

lebih pendiam, biasa mempraktekkan bahas yang didengar, menyendiri atau enggan 

berbicara dengan lingkunagn sekitarnya (Rozalia, 2017). Menurut Yulsyofriend, 

(2019) dampak pemakaian gadget pada perkembangan bahasa anak adalah 

mengganggu perkembangan bahasa reseptif anak, mengganggu perkembangan 

ekspresif anak, ketidakmampuan memakai bahasa indonesia dengan baik, 

menghambat pengenalan bahasa ibu pada anak, ketidakmampuan berkomunikasi non 

verbal dan anak menjadi tidak terbiasa melakukan kontak mata saat berinteraksi. 

C. Tinjauan Umum Anak Usia Sekolah 

1. Definisi Anak Usia Sekolah 

Anak adalah seorang individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangan dengan kebutuhan khusus, baik itu kebutuhan fisik, psikologis, sosial 

dan spiritual serta suatu proses untuk menuju kematangan (Tsuraya, 2013). Periode 

mulai masuknya anak ke lingkungan pendidikan di sekolah di mulai dari rentang usia 

6 hingga 12 tahun atau yang disebut anak usia sekolah (Wong et al., 2009). 

Di usia tersebut pada umumnya anak duduk di sekolah dasar atau biasa 

disebut dengan masa berkelompok atau masa intelektual. Anak mulai mengerti cara 

berhitung, menulis dan membaca, prestasi menjadi kehlian utama bagi anak dan 

mereka mulai mampu mengendalikan dirinya. Kemudian anak mendapatkan 

pendidikan dari guru pengajar di sekolahnya. Sekolah merupakan tempat anak 
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belajar setelah di rumah. Oleh sebab itu sekolah adalah lembaga yang sangat pentig 

dalam membentuk pribadi dan mutu anak di masa depan (Marlianti, 2015). 

Menurut Mar’atun (2018), anak usia 6 sampai 12 waktunya banyak 

dihabiskan di sekolah atau lingkungan dekat rumahnya, akan tetapi pada usia ini ada 

tiga dorongan besar bagi anak, yaitu : 

a. keinginan meninggalkan rumah (keluar) untuk bermain dengan kawan seusianya 

b. keinginan secara fisik,berkegiatan atau aktivitas bermain yang melibatkan 

pergerakan fisik atau keterampilan. 

c. Keinginan mental agar terlibat dalam dunia konsep, cara berfikir, berinteraksi 

serta symbol orang dewasa. 

2. Ciri-Ciri Anak Usia Sekolah 

Ciri-ciri penting pada periode anak usia sekolah diberikan label oleh orang 

tua, pendidik, dan ahli psikologis, berikut uraianya  (Hurlock, 2002) : 

a. Label yang dipakai oleh orang tua 

1) Usia yang menyulitkan 

Pada usia ini sikap anak lebih banyak terpengaruh oleh kawan-kawannya 

dibandingkan oleh orang tua atau anggota keluarga yang lain sehingga tidak 

semua perintah akan didengarkan atau dilaksanakan anak. 

2) Usia tidak rapi 

Pada usia ini anak-anak biasanya tidak peduli dengan penampilan dan kamar 

yang berantakan. Meskipun keluarga telah membuat aturan tentang kerapihan 
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atau cara merawat barang, hanya ada beberapa yang di taati kecuali orang tua 

mengancam akan memberikan sanksi (dihukum). 

b. Label yang dipakai oleh para pendidik 

1) Usia sekolah dasar 

Pada periode ini anak dituntut mampu mendapatkan ilmu pengetahuan dasar 

yang dianggap perlu untuk keberhasilannya menyesuaikan diri di masa depan, 

anak juga belajar berbagai macam keterampilan khusus, baik itu keterampilan 

kurikuler ataupun ekstra kurikuler. 

2) Periode kritis  

Pada periode ini mereka menunjukkan perilaku untuk sukses, tidak sukses, 

dan sangat sukses. perilaku yang terbisa dilakukan sejak anak-anak biasanya 

menetap hingga dewasa. Mereka yang berprestasi di usia anak-anak memiliki 

korelasi yang besar untuk berprestasi di masa depan. 

c. Label yang dipakai ahli psikologi 

1) Usia berkelompok 

Pada usia ini fokus anak tertuju pada rasa ingin diterima oleh kawan-kawan 

seusianya untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, utamanya kelompok 

yang di anggap paling paling memiliki gengsi. Oleh sebab itu anak 

berpenampilan, berbicara dan berperilaku sesuai dengan standar yang ada 

pada kelompok tersebut. 
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2) Usia penyesuaian diri 

Pada usia ini yang menjadi perhatian anak ialah dukungan dari kawan-kawan 

seusianya dan keikutsertaan pada suatu kelompok. 

3) Usia kreatif 

Usia ditentukannya apakah anak akan menjadi pencipta karya yang baru atau 

orisinil. Walaupun dasar kemampuan kreatifitas terjadi di usia kanak-kanak, 

akan tetapi kemampuan dalam menciptakan karya baru belum berkembang 

dengan sempurna hingga akhir masa kanak-kanak. 

4) Usia bermain 

Pada usia ini anak disebut usia bermain bukan karena mereka memiliki 

banyak waktu luang akan tetapi terdapat sepuluh tumpang tindih antara ciri 

khas aktivitas permainan anak berusia muda dengan ciri khas permainan anak 

remaja. Sehingga mereka dikatakan usia bermain karena minatnya yang 

begitu luas dalam melakukan kegiatan. 

3. Perkembangan Anak Usia Sekolah 

a. Perkembangan Biologis 

Pada umumnya anak akan mengalami penambahan tinggi badan sebanyak 5 

cm setiap tahunnya, berat badan anak akan bertambah cukup banyak dibanding 

tingginya, saat umur 10 tahun anak laki-laki nampak jauh lebih pendek dibanding 

perempuan. Akan tetapi di atas umur 15 tahun tinggi serta berat badan anak laki-laki 

akan bertambah dengan cepat dan melebihi anak perempuan (Mar’atun, 2018). 
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Muscari dalam Nur Ifdatul Jannah (2016) mengatakan jika rata-rata tinggi 

badan anak usia sekolah mengalami peningkatn 5 cm setiap tahunnya oleh sebab itu 

rata-rata tinggi badan usia 6 tahun ialah 112,5 cm, dan rata-rata tinggi badan anak 

usia 12 tahun ialah 147,5 cm, sedangkan  berat badan bertambah 2-3 kg setiap 

rtahunnya dengan rata-rata berat badab pada usia 6 tahun adalah 21 kg, dan usia 12 

tahun adalah 40 kg.  

b. Perkembangan Psikososial  

Pertengahan usia kanak-kanak ialah saat berkembangnya psikoseksual yaitu 

saat tenang diantara fase Odipus pada masa kanak-kanak awal dan erotisisme masa 

remaja. Dalam waktu tersebut, mereka menjalin kekerabatan bersama kawan 

sebanyanya sesama jenis sesudah pengabdian pada tahun-tahun sebelumnya serta 

mulai tertarik terhadap lawan jenis yang membarengi pubertas (Wong et al, 2008). 

Terdapat dua tahap perkembangan psikososial yakni tahap industri 

(pencapaian) dan tahap inferioritas (rasa kurang berharga). Pada tahap industry, anak 

usia sekolah memiliki keinginan berkembang keterampilannya dan ikut serta dalam 

kegiatan yang bermanfaat secara sosial. Seiring dengan meningkatnya kemandirian, 

anak usia sekolah ingin ikut serta dalam tugas yang bisa ia kerjakan hingga selesai. 

Semntara itu pada tahap inferioritas, anak usia sekolah tidak disiapkan agar 

bertanggung jawab dengan rasa pencapaian, rasa kurang berarti bisa muncl dari anak 

usia sekolah dan dari lingkungannya (Wong et al, 2008). 
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c. Perkembangan Kognitif  

1) Perkembangan pengamatan 

Dalam psikologi mengamati ialah suatu aktivitas yang melibatkan indera 

sebagai saran pengamatan. Bagian-bagian indera yang digunakan dalam proses 

pengamatan meliputi mata (melihat), telinga (mendengar), hidung (mencium) dan 

lidah (mengecap) (Mar’atun, 2018). 

Menurut Mar’atun (2018) pengamatan terdiri dari dua tipe yaitu : 

a) Tipe Pelihat warna 

Dalam tipe ini anak lebih mudah dan tanggap bila mempelajari yang 

berhubungan dengan warna-warna. Bilamana anak sedang menggambar dia 

lebih suka untuk mewarnai untuk memperindah corak-corak gambar tersebut. 

b) Tipe Pelihat bentuk 

Pada tipe ini anak menjadi lebih gampang atau tertarik terhadap bagian atau 

suatu bentuk. Hal itu disebabkan oleh perasaan berkembang lebih cepat pada 

bentuk. Misalnya ketika anak melukis ia akan merasa puas jika lukisannya mirip 

dengan aslinya dan sebaliknya jika tidak mirip maka anak akan kecewa. 

William Stern dalam Mar’atun (2018) mengemukakan jika pengamatan 

terbagi atas empat masa yaitu  masa mengenal benda, masa mengenal perbuatan 

(perilaku manusia atau hewan), masa mengenal hubungan (sebab dan akibat), masa 

mengenal sifat. 
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2) Perkembangan Fantasi 

Dimulai saat berusia 6 tahun lebih, mereka mengenal dunia luar dan 

sekelilingnya. Namun bukan berarti fantasi anak menjadi hilang, mereka masih tetap 

menciptakan suasana baru. Misalnya mendengar dongeng atau membaca buku 

(Mar’atun, 2018). 

Buku bergambar digunakan untuk menguatkan visualisasi anak, mereka 

berusaha menggambar hakekat pesan dengan bentuk yang mirip kondisi 

sesungguhnya. Penggunaan cerita yang mengandung gambar sebagai sarana belajar 

akan mudah dipahami anak karena ciri penyampaiannya yang jelas dan sederhana. 

Dengan pemakaian media bergambar ini diharapakan bisa meningkatkan kualitas 

pembelajaran sehingga berpengaruh pada hasil belajar siswa (Fahyuni & Bandono, 

2015). 

a) Terdapat dua macam macam fantasi menurut Mar’atun (2018) : 

(1)Masa dongeng sejak usia 4 – 8 tahun : anak akan di bawa menuju ke dunia 

nyata, mereka merasa sangat senang jika mendengan cerita tentang 

kehidupan. 

(2)Masa Robinson Crusoe sejak usia 8 – 12 tahun : anak mulai masukpada fase 

realism kritis, dimana mereka mulai tidak suka dengan cerita yang tidak 

rasional. 

b) Nilai positif dan negatif dari fantasi  

Dampak positif fantasi bisa digunakan untuk hiburan, mempermudah anak 

dalam memahami materi belajar serta membentuk kepribadian anak yang lebih baik. 
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Sementara itu efek negatif dari fantasi ialah anak keasyikan dengan khayalannya dan 

keinginan, akibatnya anak menjadi sering melamun (Mar’atun, 2018). 

3) Perkembangan Berfikir  

Perkembangan berfikir atau dikenal dengan intelek dan intelegensi. Intelek 

adalah pemikiran dan intelegensi adalah tingkat kepandaian. Pemikiran artinya 

mempertimbangkan, menguraikan, mengaitkan hingga memutuskan sesuatu. 

Sementara itu kepandaian artinya kemampuan individu untuk untuk memecahkan 

masalah. Kemampuan berfikir anak mengalami perkembangan seseuai dengan 

usianya hingga usia 8-12 tahun kemampuan anak dalam mengingan menjadi kuat, 

pada usia ini anaki mulai belajar, meningkatkan pengetahuan dan kebiasaan baik 

(Mar’atun, 2018). 

Supartini (2004) dalam Nur Ifdatul Jannah (2016) mengemukakan jika anak 

mulai berfikikir secara masuk akal, imajinatif dan bisa mengeksplorasi objek atau 

keadaan dan memecahkan masalahnya, anak mulai bisa berfikir konsep waktu serta 

mengingat peristiwa yang sudah berlalu dan sadar akan perbuatan yang dikerjakan 

berulang-ulang namun belum memahaminya secara mendalam kemudian akan terus 

berkembang sampai akhir usia sekolah atau awal usia remaja. 

d. Perkembangan Moral  

Perubahan terjadi pada pola berfikir anak dari egosentrisme menjadi berfikir 

logis, tindakan yang dilakukan anak juga melewati perkembangan kesadaran diri dan 

standar moral. Anak belajar tentang sikap yang bisa diterima sesuai dengan norma 

yang ada, apabila sikap yang ditunjukkan bertentangan dengan norma maka akan 
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muncul perasaan bersalah. Anak usia sekolah bisa menilai suatu perbuatan 

berdasarkan dari nita daripada akibatnya. Sifat aturan dan nilai tak lagi penuh dan 

otoriter serta lebih banyak yang dibutuhkan dan diinginkan orang lain. Apa yang di 

inginkan anak untuk memperlakukan orang lain sudah mampu dipahami dan diterima 

(Wong et al, 2009). 

Menurut Supartini (2004) dalam Nur Ifdatul Jannah (2016) terdapat tiga tahap 

dalam perkembangan moral anak, yaitu preconventional (belajar baik dan buruk) 

terdiri dari tiga tahap: 1) tahapan pertama, berdasarkan perasaan egois, kebaikan 

ialah  apa yang saya inginkan. Perasaan cinta serta sayang bisa membantunya agar 

memahami kebaikan, kurang perhatiian  menimbulkan perasaan benci disinilah anak 

mulai kenal dengan hal buruk, 2) Tahapan Kedua, mengenalkan pada anak setiap 

perbuatan kebaikan dan keburukan memiliki balasannya, jadi orang tua harus 

memperhatikan berlaku kasar kepada kawannya dan tidak memberinya hukuman 

karena mereka menganggap hal diperbuat tidak salah 3) Tahapan ketiga, anak 

Menggunakan motif yang menarik sebagai suatu kebaikan, di mana anak akan 

mematuhi aturan sebagai hal yang memuaskan dirinya. conventional, dan 

postconventional.  

e. Perkembangan Spiritual  

Batasan berfikir anak usia sekolah adalah pad hal-hal yang sangat konkret 

namun siswa yang sangat baik memiliki keinginan yang besar dalam belajar tentang 

konsep Tuhan, surge dan neraka menarik perhatian anak seiring berkembangnya 

kesadaran diri serta pemahaman pada aturan yang menyebabkan mereka takut jika 
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masuk neraka akibat perilakunya. Mereka sering berfikir jika mengalami sakit adalah 

hukuman atas perilaku yang dilakukan atau imajinasi yang buruk. Anak harus diberi 

pemahaman agama menggunakan perumpamaan secara nyata. Biasakan mereka 

berdoa dan kegiatan  agama lain membuat anak merasa tenang. Hal tersebut bisa 

membantu anak untuk melakukan koping saat ditimpa keadaan yang mengancam 

(Wong et al, 2009). 

f. Perkembangan Sosial  

Anak berinteraksi sosial bersama kawan seusianya. Tidak hanya orangtua 

atau sekolah, sekelompok kawan bermain yang seusia akan memberikan pengaruh 

besar terhadap kawan lainnya. Anak usia sekolah mempunyai ciri tersendiri, rahasia, 

adat istiadat, serta kode etik yang menguatkan rasa solidaritas kelompok yang 

membedakan mereka dengan kelompok orang dewasa. Kawan seusia memberikan 

dampak yang besar terhadap anak untuk mendapatkan kebebasan (mandiri) dari 

orang tua. Pertolongan serta suport yang diperoleh dari kelompoknya memberikan 

perasaan aman yang cukup bagi anak untuk menghindari resiko penolakan orang tua 

karena perkembangan kemandiriannya (Wong et al, 2008).  

g. Perkembangan Konsep Diri 

Yang mendasari tentang cara mengenali diri yaitu konsep diri, misalnya 

karakter secara fisik, keterampilan, harapan, citra tubuh, seksualitas, harga diri serta 

ide-ide pribadi dalam berhubungan dengan orang lain. Anak usia sekolah mempunyai 

pandangan yang cukup akurat dan positif terkait kondisi fisiknya, bagian kepala 

adalah bagian dari citra diri yang paling penting, warna mata serta rambut adalah ciri 
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yang biasanya dipakai untuk menggambarkan kondisinya, namun seiring usia yang 

bertambah anak merasa tidak puas dengan kondisi fisiknya (Wong et al, 2009). 

Menurut Mar’atun (2018) Terdapat beberapa tugas perkembangan pada anak 

usia sekolah, yaitu : 

1) Mempelajari keterampilan fisik yang bisa dilakukan saat bermain. Pada usia 

ini anak sangat suka bermain. Oleh sebab itu, anak perlu di ajari ketarampilan 

fisik contohnya melmpar bola, menendang, menangkap, berenang serta 

mengendarai sepeda. 

2) mengembangkan perilaku pribadi secara keseluruhan sebagai seseorang yang 

sedang berkembang. Pada masa ini, anak dituntut untuk mengenal dirinya 

sendiri dan dapat memelihara kesehatan dan keselamatan dirinya, 

menyanyangi dirinya, senang berolaraga, dan berekreasi untuk menjaga 

kesehatan dirinya,dan juga memiliki sikap yang tepat tehadap lawan jenis. 

3) Berlatih bersosialisasi bersama kawan seusianya. Pada usia ini, anak 

diharuskan agar bisa berteman, bekerjasama serta menjalin kekerabatan 

bersama kawan seusianya serta perilaku untuk saling membantu. 

4) Berlatih agar bisa menjalankan peran sosial sesuai dengan jenis kelaminnya 

sebagaimana umumnya laki-laki atau perempuan. Misalnya anak laki-laki 

akan bermain dengan anak laki-laki begitu juga anak perempuan bermain 

dengan anak perempuan. 

5) Mempelajari kemampuan intelektual dasar, misalnya berhitung, membaca dan 

menulis. Agar bisa mengerjakan tugas dari sekolah dan jenjang pendidikan 



54 
 

 
 

selanjutnya. Pada usia ini anak diharapkan mampu berhitung, membaca dan 

menulis. 

6) Pengembangan konsep anak dibutuhkan agar anak bisa menyesuaikan diri 

dan perbuatannya agar sesuai dengan tuntutan di lingkungannya. 

7) Mengembangkan moral, nilai, dan hati nurani. Pada usia ini, anak diharuskan 

agar bisa menghormati perilaku yang sesuai dengan moral.  

8) Memperoleh kemerdekaan pribadi. Anak diharuskan bisa menentukan, 

merencanakan dan mengerjakan suatu aktivitas tanpa bergantung terhadap 

orang tua. 

9) Perkembangan perilaku pada lembaga atau kelompok sosial. Anak dituntut 

agar bisa memiliki perilaku yang tepat pada lembaga-lembaga serta unit 

kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungannya.  
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Stuart (2013), Syarifah (2013), Hayat (2017)  & Damayanti dkk (2020) 

Tingkat Kecemasan menurut Syarifah 
(2013) : 
a. Cemas ringan 
b. Cemas sedang 
c. Cemas berat 
d. Panik 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kecemasan menurut teori Stuart (2013) : 
1. Faktor predisposisi 

a. Psikoanalitik 
b. Perilaku 
c. Biologis  

2. faktor presipitasi 
a. Faktor eksternal ancaman 

integritas diri dan ancaman sistem 
diri (pemakaian gadget pada anak 
usia sekolah) 

b. Faktor internal: usia, stressor, 
lingkungan, pekerjaan, jenis 
kelamin, pendidikan   

 

Dampak Negatif Gadget pada anak menurut 

Damayanti dkk (2020) ; 

1. Aspek Fisik dan Psikomotorik 
2. Aspek Agama dan Moral 
3. Aspek Kognitif 
4. Aspek Sosial dan Emosi 

5. Aspek Bahasa dan Seni 
 

 

Respon Kecemasan menurut Syarifah 
(2013): 
- Adaptif  
- Maladaptif 

Kecemasan orang tua 

Macam-macam 
kecemasan menurut 
Hayat (2017) : 
1. Rality anxiety 

(kecemasan realita)  
2. Neurotic anxiety 

(kecemasan 
neurotic) 

3. Moral anxiety  
(kecemasan moral) 
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E. Kerangka Konsep 

Sesuai dengan judul maka dapat dijabarkan konsep penelitian sebagai berikut:  

 

 

 

       

 

 

 

 

Keterangan :  

 

  : Variabel independen  

 

: bagian dari kerangka teori yang akan diteliti 

 

 : Variabel perancu (tidak diteliti) 

  : Variabel yang diteliti 

 

Bagan 2.2 Kerangka konsep 

           

Kecemasan orang 

tua terhadap 

dampak negatif 

gadget : 

a. Cemas ringan 

b. Cemas sedang 

c. Cemas berat 

d. Panik 

Faktor internal: usia, 
pekerjaan, jenis kelamin, 
pendidikan   

Status Ekonomi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian survey deskriptif melalui pendekatan 

kuantitatif, penelitian ini tidak melakukan perbandingan dengan variabel lain atau 

menjelaskan suatu hubungan antar variabel, penelitian ini hanya mendeskripsikan 

variabel-variabel yang di teliti (Sugiyono, 2018). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SDN. 97 Tamasongo, Kabupaten Takalar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2022.  

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah seluruh wilayah yang terdiri dari objek maupun subjek yang 

mempunyai kriteria tertentu yang telah di tentukan peneliti untuk dipelajari 

(Sugiyono, 2018). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua orang tua siswa di SDN. 97 

Tamasongo, Kabupaten Takalar yang berjumlah 173 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang mempunyai karakteristik 

dari populasi itu sendiri (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel yang 



58 
 

 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara acak (probability/random 

sampling), dimana semua unsur atau elemen yang ada di populasi mempunyai 

peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel mewakili populasinya. 

Penentuan besar  sampel ditentukann dengan rumus Slovin sebagai berikut: 

        n = 
N

1+N(d)2
 

 Keterangan : 

 n : jumlah sampel 

 N : jumlah populasi  

 d : tingkat signifikasi (1%, 5%, dan 10 % ) 

n =  
N

1+N(d)2
 

=  
173

1+173(0,10)2 

= 
173

1+1,73
 

=  
173

2,73
 

=  63,3 (63) responden 

Jadi kisaran besar sampel berdasarkan rumus Slovin dalam penelitian adalah 

sebanyak 63 orang. Untuk menghindari adanya sampel yang drop out maka 

dilakukan koreksi sebesar 10% (Sastroasmoro, 2011) yakni besar sampel yang 

diperlukan akan ditambah 10% untuk mengantisipasi kemungkinan drop out, 

sehingga keseluruhan besar sampel dengan rumus: 

n’= n/(1-f) 
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keterangan : 

n= perkiraan jumlah sampel yang di hitung 

f= perkiraan proporsi drop out (10%) 

n’= 63/(1-0,1) 

n’= 63/0,9 

n’ = 70 responden  

Adapun kriteria inklusi dan ekslusi dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi 

1) Bersedia menjadi responden penelitian 

2) Orang tua yang memiliki anak usia sekolah (6 – 12 tahun) 

3) Orang tua yang memiliki anak menggunakan gadget 

4) Memiliki gejala kecemasan minimal ringan sesuai dengan skala Zung Self-

Rating Anxiety Scale (ZSAS) 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Tidak bersedia menjadi responden penelitian 

2) Orang tua yang buta huruf 

3) Orang tua yang memiliki gangguan penglihatan dan pendengaran 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

pengumpulan data penelitian. Berikut langkah-langkah pengumpulan data : 
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1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari narasumber 

kepada pengumpul data atau biasa disebut dengan data langsung. Pengumpulan data 

dimulai dari wawancara secara langsung kepada orang tua terkait dampak negatif 

gadget pada anak usia sekolah serta membagikan kuesioner baku Zung Self-Rating 

Anxiety Scale (ZSAS) untuk mengetahui tingkat kecemasan orang tua. 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui dokumen atau orang lain 

atau biasa juga disebut data tidak langsung. Dalam penelitian ini, data sekunder 

didapatkan dari data staf tata usaha SDN. 97 Tamasongo, Kabupaten Takalar, 

wawancara dengan beberapa siswa dan orang tua siswa. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian artinya alat yang digunakan untuk mengumpulkan, 

mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif 

dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Dalam 

penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan untuk pengambilan data beserta 

pendukungnya adalah kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (H. F. Nasution, 2016). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

kuesioner Baku Zung Self-Rating Anxiety Scale (ZSAS) untuk melihat gambaran 
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kecemasan orang tua terhadap dampak negatif gadget pada anak usia sekolah di 

SDN. 97 Tamasongo, Kabupaten Takalar. 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji validitas 

Bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen dalam sebuah penelitian. 

Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Cooper & Schindler, 2014). Perhitungan dikatakan valid bila r 

hitung > r table dimana taraf signifikan yang digunakan 5% (r=0,444).  

Pada kuesioner ZSAS hasil uji validitas tiap pertanyaan kuesioner dengan 

nilai terendah 0,663 dan tertinggi adalah 0,918 (Nasution, et al., 2013). Tingkat 

signifikansi yang digunakan 5% atau 0,05 (Hidayat, 2007). Sehingga kuesioner ZSAS 

dinyatakan valid. 

2. Uji reliabilitas 

Bertujuan untuk mengukur kehandalan suatu alat ukur atau kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini. Sebuah instrument dikatakan reliable apabila 

instrumen yang digunakan tersebut akan menghasilkan data yang sama meskipun 

berkali-kali dilakukan untuk mengukur objek yang sama (Cooper & Schindler, 

2014). Uji reliabilitas yang digunakan yakni Cronbach Alpha. Apabila hasil dari 

Cronbach Alpha ≥ 0,60 atau nilai semakin mendekati angka 1 maka semakin baik 

instrumen pengukuran tersebut. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas 

kecemasan ZSAS adalah reliable jika nilai r alpha > r table. Nilai r alpha pada 
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kuesioner kecemasan ZSAS adalah sebesar 0,965 (Haryana, 2012). Nilai r alpha pada 

kuesioner ZSAS ≥ 0,60 sehingga dapat dikatakan reliable. 

G. Teknik Pengelola Data 

1. Pengolahan data 

Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapat ringkasan dan 

berdasarkan kelompok data yang telah ada, sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. 

Pengolahan data dilakukan dengan mengisi lembar kuesioner tersebut selanjutnya 

diolah menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS.   

a. Penyuntingan data 

Dilakukan pada tahap pengumpulan atau setelah data terkumpul, yaitu akan 

dilakukan penyuntingan untuk mengoreksi kebenaran setiap lembar kuesioner yang 

telah di isi lalu data dikelompokkan sesuai kriteria yang sudah ditentukan.  

b. Pengkodean (coding)  

Dilakukan untuk memberi kemudahan dalam mengolah data yaitu dengan 

melakukan pengkodean pada daftar pernyataan yang sudah di isi yaitu setiap jawaban 

dari responden. 

c. Tabulasi data  

Setelah dilakukan pengkodean selanjutnya data dimasukkan ke dalam tabel 

yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memudahkan penganalisaan data. 

2. Analisis data  

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber lain terkumpul (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini data yang telah 
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dikumpulkan kemudian akan diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses 

memasukkan data dan mengolah data menggunakan perangkat lunak komputer yaitu 

program Microsoft Excel dan SPSS.  

Pada penelitian ini uji analisis yang digunakan adalah analisis univariat. 

Analisa univariat bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik satiap variabel  

penelitian. Pada umumnya pada analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi 

dan persentase dari tiap variabel. Hasil disajikan dalam bentuk tabel yang 

menggambarkan masing-masing variabel (Notoatmodjo, 2010). 

H. Etika penelitian  

Etika penelitian adalah suatu hal yang tidak boleh diabaikan oleh peneliti, 

sehingga sebelum melaksanakan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu meminta izin 

kepada kepala sekolah SDN. 97 Tamasongo, Bontosunggu, Galesong Utara, 

Kabupaten Takalar. Pada penelitian ini peneliti menerapkan prinsip-prinsip etik 

dalam melakukan penelitian agar melindungi responden dari berbagai kekhawatiran 

dan dampak yang dapat ditimbulkan selama kegiatan penelitian dan yang terlibat 

dalam penelitian ini hanyalah responden yang bersedia secara sadar tanpa adanya 

paksaan (Nursalam, 2015).  

Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik Penelitian Keperawatan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan nomor 

surat C.100/KEPK/FKIK/VI/2022. Adapun etika penelitian yang digunakan yaitu: 
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1. Informed consent (persetujuan responden) 

Sebelum membagikan lembar kuesioner dilakukan informed consent dengan 

cara menjelaskan maksud dan tujuan penelitian ini. Apabila subjek tidak bersedia, 

maka peneliti tidak berhak melakukan pemaksaan dan harus tetap menghargai hak-

hak responden. 

2. Anonymity (tanpa nama) 

Agar menjaga kerahasiaan, peneliti tidak mencantumkan nama responden, 

oleh sebab itu pada lembar kuesioner responden hanya diminta untuk menulis kode 

atau inisial huruf awal dari nama responden. 

3. Beneficience (manfaat) 

Sebuah penelitian sebaiknya memberikan manfaat semaksimal mungkin 

terhadap subjek penelitin ketika subjek penelitian  mengetahui kecemasan yang di 

alami maka subjek penelitian bisa melakukan pencegahan terjadinya peningkatn 

kecemasan dengan berbagi cara. Resiko pada penelitian ini sangat rendah karena 

tidak dilakukan tindakan atau uji coba apapun dan hanya diberi pertanyaan dalam 

bentuk kuesioner. 

4. Confidentially (kerahasiaan) 

Peneliti menjamin kerahasiaan informasi responden dan hanya data-data 

tertentu yang akan dipaparkan sebagai hasil penelitian, data-data yang tidak 

dibutuhkan oleh peneliti tidak akan dipresentsikan ketika hasil dan kuesioner yang 

telah digunakan dalam penelitian untuk mengukur kecemasan responden akan 

dihilangkan setelah selesai presentasi hasil. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini tentang gambaran kecemasan orang tua dalam menghadapi 

dampak negatif gadget pada anak usia sekolah di SDN 97 Tamasongo, Kabupaten 

Takalar yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Responden dalam penelitian 

ini berjumlah 70 orang tua siswa sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif di mana hasil penelitian yang didapatkan 

berupa data dalam bentuk angka, kemudian desain penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif.  

1. Gambaran karateristik responden  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari lembar kuesioner 

responden di SDN 97 Tamasongo, Kabupaten Takalar, dapat dilihat pada tabel 4.1 

menggambarkan karakteristik responden yang memiliki data kategorik yang meliputi 

umur, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan. 

Tabel..4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Pendidikan Terakhir. 
Karakteristik Frekuensi (n) Persentase (%) 

Umur 

Remaja akhir 17-25  tahun 

Dewasa awal 26-35 tahun 

Dewasa akhir 36-45 tahun 

Lansia awal  46-55  tahun 

Lansia akhir 56-65 tahun 

 

3 

24 

26 

16 

1 

 

4,3 % 

34,3 % 

37,1 % 

22,9 % 

1,4 % 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

17 

53 

 

24,3 % 

75,7 % 

Pekerjaan 

IRT 

Wiraswasta 

 

27 

36 

 

38,6 % 

51,4 % 
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PNS 7 10 % 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan Tinggi 

 

21 

14 

22 

13 

 

30 % 

20 % 

31,4 % 

18,6 % 

Sumber: Data Primer, 2022 

 Karakteristik responden yang diperoleh selama penelitian berdasarkan tabel 

4.1 menunjukkan bahwa umur dengan rentang 36-45 tahun atau kategori dewasa 

akhir menempati posisi teratas sebanyak 26 responden (37.1%) sementara responden 

yang berumur 56-65 tahun berada pada posisi terendah berjumlah hanya  responden 

(1,4%). Mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 53 responden (75,7%) sedangkan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 17 

responden (24,3%). 

 Berdasarkan tabel 4.1 diketahui sebanyak 36 responden (51,4%) memiliki 

pekerjaan wiraswasta. Responden yang memiliki pekerjaan sebagai PNS merupakan 

jumlah terendah hanya 7 responden (10%). Pendidikan terakhir responden terbanyak 

ialah SMA dengan 22 responden (31,4%) selanjutnya SD 21 responden (30%) 

sedangkan yang memilik pendidikan terakhir di Perguruan Tinggi hanya atau 13 

responden (18,6%). 

2. Gambaran kecemasan orang tua 

Berikut ini disajikan distribusi frekuensi tingkat kecemasan orang tua 

berdasarkan hasil penelitian di SDN. 97 Tamasongo, Kabupaten Takalar. 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Kecemasan Orang Tua Dalam  

Menghadapi Dampak Negatif Gadget Pada Anak Usia Sekolah 
Tingkat kecemasan Frekuensi (n) Persentase (%)  

Kecemasan ringan 27 38,6% 
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Kecemasan sedang 

Kecemasan berat 

Panik 

27 

16 

0 

38,6% 

22,9% 

0 

Total  70 100% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan hasil analisa penelitian menunjukan jika sebanyak 27 responden 

(38,6%)  berada pada tingkat kecemasan ringan dan sedang, sisanya 16 responden 

(22,9%) berada pada tingkat kecemasan berat sementara itu tidak ada orang tua yang 

mengalami panik. 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan orang tua  

berdasarkan Umur Responden 
                              Tingkat Kecemasan 

Umur  Ringan  Sedang  Berat  Panik  

 

Remaja akhir 

Dewasa awal 

Dewasa akhir 

Lansia awal 

Lansia akhir 

n 

3 

11 

7 

5 

1 

% 

4,3 % 

15,7% 

10% 

7,1% 

1,4% 

n 

0 

8 

10 

9 

0 

% 

0% 

11,4% 

14,3% 

12,9% 

0% 

n 

0 

5 

9 

2 

0 

% 

0% 

7,1% 

12,9% 

2,9% 

0% 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Total  27 38,6% 27 38,6% 16 22,9% 0 0% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui pada rentang umur 36-45 tahun atau dewasa 

akhir 7 responden (10%) berada pada tingkat kecemasan ringan, cemas sedang 

berjumlah 10 responden (14,3%) dan cemas berat 9 responden (12,1%). Pada rentang 

umur 26-35 tahun atau dewasa awal 11 responden (15,7%) berada pada tingkat 

kecemasan ringan, cemas sedang 8 responden (11,4%) dan 5 responden (7,1%) 

cemas berat. Responden rentang umur 46-45 tahun atau lansia awal, sebanyak 5 

responden (7,1%) berada pada tingkat kecemasan ringan, cemas sedang 9 responden 

(12,9%) dan cemas berat 2 responden (2,9%). Responden yang memiliki umur 17-25 
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tahun atau remaja akhir 3 responden mengalami cemas ringan dan responden dengan 

umur 56-65 tahun atau lansia akhir 1 responden cemas ringan.  

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan orang tua  

berdasarkan Jenis Kelamin Responden 

    Tingkat Kecemasan 

Jenis Kelamin  Ringan  Sedang  Berat  Panik  

 

Laki-laki 

Perempuan  

N 

8 

19 

% 

11,4% 

27,1% 

n 

6 

21 

% 

8,6% 

30% 

n 

3 

13 

% 

4,3% 

18,6% 

n 

0 

0 

% 

0% 

0% 

Total  27 38,6% 27 38,6% 16 22,9% 0 0% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan sebanyak 21 responden (30%) berjenis 

kelamin perempuan berada pada tingkat kecemasan sedang dan 13 responden 

(18,6%) cemas berat sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki mayoritas 

berada pada tingkat kecemasan ringan yaitu 8 responden (11,6%) dan hanya 3 

responden (4,3%) yang berada pada tingkat kecemasan berat. 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan orang tua  

berdasarkan Jenis Pekerjaan Responden 

 Tingkat Kecemasan 

Pekerjaan  Ringan  Sedang  Berat  Panik  

 

IRT 

Wiraswasta 

PNS 

N 

13 

10 

4 

% 

18,6% 

14,3% 

5,7% 

n 

12 

13 

2 

% 

17,1% 

18,6% 

2,9% 

n 

2 

13 

1 

% 

2,9% 

18,6% 

1,4% 

n 

0 

0 

0 

% 

0% 

0% 

0% 

Total  27 38,6% 27 38,6% 16 38,6% 0 0% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Responden yang memiliki pekerjaan wiraswasta terbanyak berada pada 

tingkat kecemasan berat dan sedang masing-masing sebanyak 13 responden (18,6%). 

Responden yang berstatus IRT mayoritas cemas ringan berjumlah 13 responden 

(18,6) dan hanya 2 responden (2,9%) yang cemas berat. Sedangkan responden yang 
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memiliki pekerjaan sebagai PNS 4 responden (5,7%) berada pada tingkat kecemasan 

ringan dan hanya 1 responden (1,4%) cemas berat. 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Orang Tua  

Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden 
 Tingkat Kecemasan 

Pendidikan   Ringan  Sedang  Berat  Panik  

 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan Tinggi 

n 

4 

6 

10 

7 

% 

5,7% 

8,6% 

14,3% 

10% 

n 

10 

4 

9 

4 

% 

14,3% 

5,7% 

12,9% 

5,7% 

n 

7 

4 

3 

2 

% 

10% 

5,7% 

4,3% 

2,9% 

N 

0 

0 

0 

0 

% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Total  27 38,6% 27 38,6% 16 22,9% 0 0% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Responden yang berpendidikan SD  sebanyak 10 responden (14,3%) berada 

pada tingkat kecemasan sedang dan 7 responden (10%) cemas berat sementara itu 

pada tingkat kecemasan ringan presentasenya hanya atau 4 responden (5,7%).  Pada 

pendidikan SMP paling banyak berada pada tingkat kecemasan ringan berjumlah 6 

responden (8,6%), cemas sedang dan berat masing-masing 4 responden (5,7%). 

Responden berpendidikan SMA 10 responden (14,3%) cemas ringan, 9 responden 

(12,9%) cemas sedang dan 3 responden (4,3%) cemas berat. Responden dengan 

pendidikan terakhir di perguruan tinggi terbanyak berada pada tingkat kecemasan 

ringan dengan presentase 7 responden (10%) dan 2 responden (2,9%) cemas berat. 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Orang Tua  

Berdasarkan Jenis Gadget Yang Digunakan Anak 

 Tingkat Kecemasan 

Jenis Gadget  Ringan  Sedang  Berat  Panik  

 

Handphone/smartphone 

Tablet  

Notebook 

n 

24 

3 

0 

% 

34,3% 

4,3% 

0% 

n 

26 

1 

0 

% 

37,1% 

1,4% 

0% 

n 

16 

0 

0 

% 

22,9% 

0% 

0% 

n 

0 

0 

0 

% 

0% 

0% 

0% 

Total  27 38,6% 27 38,6% 16 22,9% 0 0% 

Sumber: Data Primer, 2022 
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Tingkat kecemasan orang tua berdasarkan jenis gadget 

handphone/smartphone terbanyak berada pada tingkat kecemasan sedang sebanyak 

26 responden (37,1%), dan 16 responden (22,9%) cemas berat. Jenis gadget tablet 3 

responden (4,3%) berada pada tingkat kecemasan ringan dan 1 responden (1,4%) 

cemas sedang. 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Orang Tua  

Berdasarkan Durasi Penggunaan Gadget Pada Anak 
 Tingkat Kecemasan 

Durasi  Ringan  Sedang  Berat  Panik  

 

Durasi 1-30 menit 

Durasi 31-60 menit 

Durasi >60 menit 

N 

6 

5 

16 

% 

8,6% 

7,1% 

22,9% 

n 

2 

7 

18 

% 

2,9% 

10% 

25,7% 

n 

1 

2 

13 

% 

1,4% 

2,9% 

18,6% 

n 

0 

0 

0 

% 

0% 

0% 

0% 

Total  27 38,6% 27 38,6% 16 22,9% 0 0% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Tingkat kecemasan responden berdasarkan durasi penggunaan gadget pada 

anak, durasi >60 menit  terbanyak berada pada tingkat kecemasan sedang yaitu 18 

responden (25,7%) dan kcemas berat 13 responden (18,6%). Durasi 31-60 menit 

terbanyak berada pada tingkat kecemasan sedang yaitu 7 responden (10%). Durasi 1-

30 menit terbanyak pada tingkat kecemasan ringan dengan jumlah 6 responden 

(8,6%). 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Orang Tua  

Berdasarkan kepemilikan Gadget Yang Digunakan Anak 
 Tingkat Kecemasan 

Kepemilikan gadget Ringan  Sedang  Berat  Panik  

 

Milik sendiri 

Meminjam  

N 

13 

14 

% 

18,6% 

20% 

n 

11 

16 

% 

15,7% 

22,9% 

n 

6 

10 

% 

8,6% 

14,3% 

n 

0 

0 

% 

0% 

0% 

Total  27 38,6% 27 38,6% 16 22,9% 0 0% 

Sumber: Data Primer, 2022 
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Tingkat kecemasan responden berdasarkan kepemilikan gadget yang 

digunakan anak, milik sendiri sebanyak 13 responden (18,6%) berada pada tingkat 

kecemasan ringan, 11 responden (15,7%) cemas sedang dan  6 responden (8,6%) 

cemas berat. Meminjam milik orang tua/saudara 14 responden (20%)  berada pada 

tingkat kecemasan ringan, 16 responden (22,9%) cemas sedang dan 10 responden 

(14,3%) cemas berat. 

3. Gambaran penggunaan gadget pada anak 

Penggunaan gadget pada anak dikategorikan berdasarkan jenis gadget yang 

digunakan, durasi penggunaan gadget pada anak, dan darimana gadget yang 

dugunakan oleh anak. 

Tabel..4.10 Distribusi Frekuensi Penggunaan Gadget Pada Anak  

Berdasarkan Jenis Gadget, Durasi Pemakaian, Kepemilikan Gadget. 
Kategori  Frekuensi (n) Persentase (%) 

Jenis gadget 

Handphone/smartphone 

Tablet  

Notebook  

 

66 

4 

0 

 

94,3% 

5,7% 

0% 

Durasi penggunaan gadget 

Durasi 1-30 menit 

Durasi 31-60 menit 

Durasi >60 menit 

 

9 

14 

47 

 

12,9% 

20% 

67,1% 

Kepemilikan gadget 

Milik sendiri 

Meminjam milik orang tua/saudara 

 

30 

40 

 

42,9% 

57,1% 

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.2 handphone/smartphone merupakan jenis gadget yang 

paling banyak digunakan anak sebanyak 66 responden (94,3%) selanjutnya tablet 

hanya 4 responden (5,7%) sedangkan notebook tidak ada yang menggunakannya. 

Mayoritas anak menggunakan gadget dengan durasi >60 menit/hari sebanyak 47 

responden (67,1%) sementara itu durasi 1-30 menit hanya berjumlah 9 responden 
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(12,9%). Anak yang memiliki gadget sendiri berjumlah 30 (42,9%) sedangkan 

sebanyak 40 (57,1%) lainnya merupakan pinjaman dari orangtua/saudara. 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik responden  

Hasil penelitian ini menunjukkan jika umur responden terbanyak berada pada 

rentang 36-45 tahun dan 26-35 tahun masing-masing berjumlah 26 responden dan 24 

responden yang apabila dikalkulasikan mencapai presentase 71,4%. Krasuski (1998) 

mengungkapkan jika masalah kecemasan lebih banyak dialami oleh orang dewasa 

yang berusia 21-45 tahun. Havighrust (dalam Monks, Knoers & Haditono, 2001) 

mengungkapkan jika tugas tahap perkembangan dewasa awal ialah menikah atau 

membangun suatu  rumah tangga, mengurus keluarga, membina atau merawat anak. 

Potter dan Perry (2005) percaya jika pada rentang umur 35-43 tahun 

seseorang sedang mengalami perubahan di kehidupan pribadi dan sosialnya. Stres 

pada seseorang sering kali terjadi pada usia tersebut, yang bisa mengakibatkan 

“krisis usia baya”. Pada tahap dewasa awal tersebut, pada umumnya individu sedang 

memprioritaskan diri untuk mengejar karir dan sosialnya. Dapat dilihat dari hasil 

penelitian ini pada rentang umur 36-45 tahun yang mengalami kecemasan berat 

mencapai 9 responden (12,9%) dan kecemasan sedang 10 responden (14,3%). 

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung pernyataan diatas dimana pada 

rentang umur ini seseorang seringkali mengalami stress, karena fokusnya terbagi 

antara karir, sosial dan mengurus keluarga. 
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Menurut Haniba (2018) jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kecemasan. Berdasarkan hasil penelitian ini mayoritas responden 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 53 responden (75,7%) sedangkan laki-laki 

jumlahnya hanya 17 responden (24,3%). Myers (1983) mengungkapkan jika wanita 

lebih mencemaskan ketidak mampuannya jika dibandikan dengan pria, pria lebih 

aktif dan eksploratif sementara itu wanita lebih sensitif. Sehingga perempuan 

kemungkinan besar yang mengalami kecemasan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini responden berjenis kelamin perempuan, 

sebanyak 21 orang tua (30%) mengalami cemas sedang dan 13 orang tua siswa 

(18,6%)  mengalami cemas berat sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-

laki hanya  3 orang tua (4,3% ) yang mengalami cemas berat. Hal ini sejalan dengan 

yang diungkapkan Sunaryo (2014) bahwa biasanya pria dewasa memiliki mental 

yang cukup pada hal-hal yang dianggap membahayakannya dibanding wanita. 

Karena lebih bnyak berinteraksi dengan lingkungan luar wawasan dan pengetahuan 

pria menjadi  lebih luas daripada sebagian besar wanita yang banyak beraktivitas 

sebagai ibu rumah tangga, menyebabkan transfer informasi dan pengetahuan yang 

diperoleh tidak sebanyak pria. 

Menurut Laraia (2005) meyatakan jika pekerjaan berhubungan dengan status 

ekonomi yang bisa berpengaruh terhadap timbulnya stress dan lebih lanjut menjadi 

pencetus kecemasan yang dialami seorang individu. Pada penelitian ini sebagian 

besar responden berstatus sebagai pekerja atau mencari nafkah untuk keluarga, 

sehingga bisa menjadi pencetus terjadinya kecemasan. Hasil penelitian ini 
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memperlihatkan jika sebagian besar responden memiliki pekerjaan wiraswasta yaitu 

sebanyak 36 responden (51,4%).  Hasilnya kelompok tersebut mengalami kecemasan 

sedang dan berat dengan jumlah masing-masing 13 responden (18,6 %). Sementara 

itu yang bekerja sebagai PNS terdapat 2 responden (2,9) yang mengalami cemas 

sedang dan 1 responden (1,4%) mengalami cemas berat. Sedangkan IRT mayoritas 

berada pada tingkat kecemasan ringan yaitu 13 responden (18,6%). Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Miharja dan Fitriani (2019) dimana 

responden yang paling banyak mengalami kecemasan ialah yang memilki pekerjaan 

wiraswasta yaitu 6 orang cemas ringan, 7 orang cemas sedang dan 3 orang cemas 

berat. Sedangkan yang tidak memilki pekerjaan hanya 6 orang yang mengalami 

kecemasan. Sementara itu yang memiliki pekerjaan sebagai PNS 4 orang mengalami 

kecemasan sisanya 11 orang tidak mengalami kecemasan. 

Dari penelitian ini dapat dilihat jika peran ganda yang dimiliki orang tua yaitu 

bekerja mencari nafkah dan kewajiban untuk merawat atau mengawasi anak bisa 

mengakibatkan kelelahan dan menjadi stimulus timbulnya kecemasan. Menurut 

Stuart (2009) kelelahan yang dialami seorang individu dapat meningkatkan 

kecemasan. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam keluarga yang 

harus dilaksanakan meskipun itu dirasa berat. Allah swt. Berfirman QS Al-Insyirah 

5-6: 

 ﴾   ٦اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْراًۗ   ٥يسُْراًَۙ فاَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ  ﴿
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Terjemahnya :  

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,   sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (QS Al-Insyirah/94 : 5-6) 

Menurut Tafsir Ibnu Katsir (jilid 8: 496), Allah berfirman “Allah SWT 

memberitahu bahwa bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Kemudian 

mempertegas berita tersebut, Ibnu Jabi meriwayatkan dari al Hasan, dia berkata : 

Nabi SAW pernah keluar rumah pada suatu hari dalam keadaan senang dan gembira, 

dan beliau dalam keadaan tertawa berseraya..“satu kesulitan itu tidak pernah 

mengalahkan dua kemudahan, karena bersama kesulitan itu terdapat kemudahan”. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesulitan itu dapat diketahui dua keadaan 

(al yusr) dalam bentuk nakirah (tidak ada ketentuan). Sehingga bilangannya 

bertambah banyak. Oleh karena itu, beliau bersabda, “satu kesulitan tidak akan 

pernah mengalahkan dua kemudahan”. 

Banyak orang merasa putus asa ketika mereka mengalami cobaan oleh Tuhan 

Yang Maha kuasa, dan mereka tidak bersemangat untuk bekerja dan menjalani hidup 

mereka. Bahkan, Allah SWT telah mengungkapkan ayat bahwa Allah tidak akan 

memberinya cobaan di luar batas kapasitas manusia. Allah swt. Berfirman dalam Q.S 

Al Baqarah / 2: 286 yang berbunyi:  

هَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَب َّنَا لََّ تُ ؤَاخِذْنَاَ  ُ نَ فْسًا اِلََّّ وُسْعَهَا ۗ لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ نَاا اوَْ اَخْطأَْنََ ۚ ربَ َّنَا وَلََّ تََْمِلْ   ﴿لََّ يكَُلِ فُ اللّ ّٰ اِنْ نَّسِي ْ

نَاا اِصْراً كَمَا حََلَْتَه لْنَا  وَلََّ   رَب َّنَا   ۚقَ بْلِنَا  مِنْ   الَّذِيْنَ   عَلَى  ٗ  عَلَي ْ تَ  انَْ    ۗوَارْحََْنَا  لنََاۗ   وَاغْفِرْ   عَنَّاۗ   وَاعْفُ   ۚۚ ٗ  بهِ  لنََا  طاَقَةَ   لََّ   مَا  تََُمِ 

فِريِْنَ      ﴾  ٢٨٦ ࣖ مَوْلّٰىنَا فاَنْصُرْنََ عَلَى الْقَوْمِ الْكّٰ

Terjemahnya:  
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): 

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami 

tersalah. Ya Tuhan kami,janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang 

berat sebagaimana Engkaubebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkaupikulkan kepada kami apa yang tak sanggup 

kami memikulnya. beri ma'aflahKami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. 

Engkaulah penolong kami, Makatolonglah kami terhadap kaum yang kafir". 

(Q.S Al-Baqarah/2 : 286) 

  Menurut tafsir Al-Misbah Pada Q.S Al-Baqarah [2] ayat 286, Allah SWT 

ingin menegaskan kembali bahwa Allah tidak akan membebani seseorang lebih dari 

kemampuannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia 

mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. Setiap ketetapan Allah SWT 

kepada manusia baik kewajiban, cobaan ataupun musibah, itu sebanding dengan 

kemampuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Tafsir Al-Misbah). 

  Tugas-tugas yang dibebankan Allah SWT kepada manusia adalah tugas-tugas 

yang lapang, mudah untuk dilaksanakan, bahkan setiap kali seseorang mengalami 

kesulitan dalam pelaksanaan suatu tugas akibat faktor tertentu, maka kesulitan 

tersebut melahirkan kemudahan yang dibenarkan walaupun sebelumnya tidak boleh 

dilakukan. Misalnya, shalat diwajibkan berdiri. Tetapi, kalau sulit berdiri, maka 

seseorang boleh dalam keadaan duduk dan lain sebagainya (Tafsir Al-Misbah). 

  Menurut peneliti sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengasuh 

serta melindungi anak dari berbagai macam bahaya misalnya dampak negatif gadget 

serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.  

Karena islam memperhatikan kelangsungan hidup anak baik itu perawatan dan 
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pendidikannya yang pada prinsipnya dibebankan dan menjadi tanggung jawab orang 

tua. 

Selain usia, jenis kelamin dan pekerjaan faktor yang mempengaruhi 

kecemasan ialah pengetahuan atau kognitif. Setiap individu lahir dan berada dalam 

lingkungan keluarga, sehingga seorang individu bisa memberi pengaruh kepada 

anggota keluarga yang lain dalam hal pengetahuan. Sikap dan perilaku ketika dalam 

situasi cemas adalah domain yang sangat penting untuk membetuk tindakan seorang 

individu.  

Faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang adalah pendidikan 

(Notoatmodjo, 2007). Hasil penelitian ini memperlihatkankan jika pendidikan 

terakhir orang tua terbanyak dijenjang SMA yaitu 22 responden (31,4%). Kelompok 

tersebut mengalami kecemasan ringan 10 responden (14,%), sedang 9 responden 

(12,9%) dan berat 3 responden (4,3%). Sedangkan responden yang mengenyam 

pendidikan di jenjang perguruan tinggi berada pada tingkat kecemasan ringan 7 

responden (10%), sedang 4 responden (5,7%) dan berat 2 responden (2,9%). Hasil 

tersebut sejalan dengan penelitian Notoadmojo (2003) dimana hasilnya menunjukkan 

bahwa individu yang memiliki pendidikan tinggi cenderung bersikap rasional ketika 

mengalami suatu masalah sehingga dapat meminimalisir tingkat kecemasan. 

Responden dengan jenjang pendidikan terakhir SD berada pada tingkat 

kecemasan ringan 4 responden (5,7%), sedang 10 responden (14,3%), dan berat 7 

responden (10%). Sementara itu yang berpendidikan terakhir SMP kecemasan ringan 

6 responden (8,6%), sedang dan berat masing-masing 4 responden (5,75%). Seorang 
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individu yang pendidikannya rendah bisa menjadi penyebab individu tersebut 

mengalami stress jika dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan tinggi. 

Kecemasan sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, orang tua yang memiliki 

pendidikan tinggi dapat menghadapi masalah yang dihadapi dengan koping efektif 

dan konstruktif jika dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan teori Gass dan Curiel (2011) yang menyatakan jika 

semakin tinggi pendidikan seorang individu maka tingkat kecemasannya juga 

semakin tinggi. Individu atau orang tua yang memiliki pendidikan tinggi rasa 

keingintahuannya lebih besar dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Oleh 

sebab itu orang tua akan mencari informasi tentang dampak negatif gadget pada 

anak, semakin banyak informasi yang didapat semakin meningkatkan kecemasan 

yang dialami. 

2. Kecemasan 

Gangguan kecemasan akan dialami seseorang apabila tidak dapat mengatasi 

stressor psikososial yang dihadapinya (Hawari, 2006). Penggunaan gadget pada anak 

dapat memberikan pengaruh buruk atau dampak negatif bagi anak-anak, hal ini dapat 

menimbulkan kecemasan bagi orang tua. Tingkat kecemasan pada orang tua berbeda-

beda begitu pula dengan gejala yang dialami. Hawari (2006) menjelaskan gejala 

kecemasan yang bisa terjadi antara lain : 1) cemas, khawatir, firasat buruk, takut 

akan pikirannya sendiri, mudah tersinggung. 2) merasa tegang, tidak tenang, gelisah, 

mudah terkejut. 3) takut sendiri dan banyak orang. 4) gangguan pola tidur, mimpi 

buruk. 5) sulit konsentrasi dan daya ingat. 6) keluhan somatik misalnya rasa sakit 
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pada otot dan tulang, pendengaran, berdebar-debar, sesak nafas, masalah pencernaan, 

masalah perkemihan, sakit kepala dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini tingkat kecemasan ringan dan sedang paling 

banyak dialami oleh orang tua, masing-masing 27 responden (38,6%) sedangkan 

orang tua yang mengalami kecemasan berat berjumlah 16 responden (22,9%).  Hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Miharja dan Fitriani 

(2019) tentang gambaran tingkat kecemasan orang tua terhadap dampak negatif 

gadget pada anak usia sekolah, dimana hasilnya kecemasan terbanyak yang dialami 

orang tua adalah kecemasan ringan yaitu sebanyak 12 responden, selanjutnya cemas 

ringan 8 responden, dan 5 responden cemas berat. 

Menurut peneliti perbedaan tingkat kecemasan orang tua tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor internal seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan. 

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat jika tingkat kecemasan ringan dan sedang 

paling banyak di alami oleh orang tua dibandingkan dengan kecemasan berat 

sementara itu tidak ada orang tua yang mengalami panik. Hal tersebut dapat 

disebabkan karena sebagian besar responden dalam penelitian ini tidak bekerja atau 

berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) artinya rutinas orang tua banyak 

dilakukan di rumah sehingga lebih dekat dengan anak dan lebih mudah dalam 

melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget anak. Kemungkinan kelelahan 

fisik yang berlebih pada orang tua yang berstatus sebagai IRT juga rendah karena 

tidak ada pekerjaan lain selain mengurus rumah tangga. Selain faktor pekerjaan 

sebagian besar orang tua memiliki pendidikan yang baik yaitu pada jenjang SMA 
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hingga perguruan tinggi. Seseorang dengan jenjang pendidikan yang tinggi ketika 

berhadapan dengan suatu permasalahan dapat menggunakan mekanisme koping yang 

efektif dan sifatnya konstruktif atau membangun, sehingga masalah yang dihadapi 

dapat diselesaikan dengan baik.  

Selain faktor internal terdapat faktor eksternal yaitu penggunaan gadget anak 

juga mempengaruhi tingkat kecemasan orang tua. Dalam penelitian ini sebagian 

besar anak menggunakan gadget dengan cara meminjam milik orang tua atau saudara 

meskipun hasil penelitian ini menunjukkan jika mayoritas anak merupakan pengguna 

gadget dengan kategori tinggi. Hal tersebut dapat memudahakan orang tua dalam 

melakukan pengawasan dan mengontrol penggunaan gadget anak, misalnya pada 

smartphone yang digunakan oleh anak hanya di instal aplikasi-aplikasi yang dapat 

meningkatkan kecerdasan anak. Saat anak mengakses internet orang tua juga bisa 

dengan mudah mengetahui riwayat pencarian anak.  

Meskipun kebanyakan orang tua mengalami kecemasan ringan dan sedang 

terdapat orang tua yang mengalami kecamasan berat. Orang tua yang mengalami 

kecemasan berat terbanyak adalah yang berstatus sebagai pekerja, hal ini dapat 

terjadi karena adanya peran ganda yang menyebabkan kelelahan fisik sehingga dapat 

meningkatkan kecemasan. Kelompok responden dengan jenjang pendidikan terendah 

atau SD dan SMP menjadi penyumbang terbanyak kecemasan berat, penyebabnya 

ialah karena ketidakmampuan menggunakan mekanisme koping yang efektif. 

Selain faktor internal terdapat variabel perancu seperti status ekonomi yang 

dapat mempengaruhi tingkat kecemasan orang tua. Stuart dan Laraia (2005) 
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mengungkapkan jika kurangnya penghasilan adalah “frustasi ekternal” yang akan 

menjadi pemicu munculnya kecemasan. Supartini (2004) menjelaskan jika orang tua 

mencemaskan jika akan ada biaya yang harus dikeluarkan apabila anaknya menjalani 

perawatan. Anak yang mengalami kecanduan gadget dapat mempengaruhi tahap 

tumbuh kembangnya hingga mengalami sakit, yang tentu saja membutuhkan terapi 

atau perawatan. 

Orang tua yang mengalami kecemasan memerlukan dukungan dan 

pendampingan dari keluarga untuk mengurangi tingkat kecemasan. Hal ini didukung 

oleh teori Hawari (2016) dalam Haniba (2018) yang menjelaskan bahwa dukungan 

psikososial dari keluarga ialah sistem hubungan yang bisa melindungi seorang 

individu akibat dampak buruk stres. Biasanya apabila individu memperoleh 

dukungan yang kuat dan positif, kemungkinan mengalami gangguan mental menjadi 

rendah. 

Jika mulai merasa memiliki gejala gangguan mental ringan, langkah awal 

adalah minta pertolongan pada lingkungan terdekat yang dipercaya, bisa pasangan, 

orangtua, kakak, atau sahabat. Jika hal tersebut kurang berhasil maka meminta 

bantuan pihak yang kompeten seperti ahli kejiwaan juga merupakan jalan keluar 

yang baik. Beberapa praktisi kesehatan mental seperti Himpunan Psikologi Indonesia 

(HIMPSI) dan klinik-klinik kesehatan mental lainnya menawarkan dukungan daring 

(online) atau kunjungan ke rumah melalui konseling dan psikoterapi (Vibriyanti, 

2020). 
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Selain konsultasi relaksasi adalah salah satu teknik dalam terapi perilaku 

yang dikembangkan dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan. pelatihan 

relaksasi adalah suatu ketrampilan, mempelajari suatu respons, yang mana individu 

dapat menggunakan untuk mengatasi rasa cemas. Dengan praktek relaksasi 

seseorang dapat mengendalikan kecemasan dan stresn di dalam diri mereka tanpa 

menggunakan obat. Teknik ini dapat digunakan oleh individu tanpa bantuan terapis 

dan mereka dapat menggunakannya untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan 

yang dialami sehari-hari dirumah (Hayat, 2017). 

3. Gambaran penggunaan gadget 

Berdasarkan hasil penelitian ini mayoritas anak menggunakan gadget jenis 

Handphone/smartphone dengan presentase 94,3% sedangkan yang menggunakan 

tablet hanya 5,7%. Hal ini sejalan dengan penelitian Finatika dan Mustikawati (2021) 

dimana hasilnya diperoleh data 31 responden (42,5%) menggunakan smartphone, 28 

responden menggunakan tablet, 9 responden (12,3%) menggunakan laptop dan 5 

responden (6,8%) menggunakan video game. Artinya smartphone merupakan jenis 

gadget yang paling banyak digunakan oleh anak.  

Tingkat kecemasan orang tua yang memiliki anak yang menggunakan gadget 

jenis smartphone yaitu 24 responden (34,3%) mengalami cemas ringan, 26 

responden (37,1%) cemas sedang dan 16 responden (22,9%) cemas berat. Sedangkan 

gadget jenis tablet 3 responden (4,3%) cemas ringan dan 1 responden (1,4%) cemas 

sedang.  
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Cemas sedang paling banyak dialami oleh orang tua yang memiliki anak 

menggunakan smartphone berikut adalah gejala yang paling banyak di rasakan oleh 

orang tua sesuai dengan kuesioner baku Zung Self-Rating Anxiety Scale (ZSAS). 

Merasa lebih gelisah atau gugup dan cemas dari biasanya terbanyak adalah sering 

mengalami demikian yaitu 18 responden. Merasa takut tanpa alasan yang jelas 

terbanyak adalah sering mengalami demikian sebanyak yaitu 14 responden. Merasa 

seakan tubuh saya berantakan atau hancur terbanyak ialah sering mengalami 

demikian yaitu sebanyak 14 responden. Mudah marah, tersinggung atau panik 

terbanyak yaitu selalu mengalami demikian setiap hari dengan jumlah 12 responden. 

Selalu merasa kesulitan mengerjakan segala sesuatu atau merasa sesuatu yang jelek 

akan terjadi terbanyak sering mengalami demikian masing-masing 11 responden.  

Kedua tangan dan kaki saya sering gemetar terbanyak adalah sering 

mengalami demikian yaitu 10 responden. Sering terganggu oleh sakit kepala, nyeri 

leher atau nyeri otot terbanyak adalah sering mengalami demikian yaitu 14 

responden. Merasa badan saya lemah dan mudah lelah terbanyak adalah kadang-

kadang saja mengalami demikian yaitu 12 responden. Tidak dapat istirahat atau 

duduk dengan tenang terbanyak adalah sering mengalami demikian yaitu 17 

responden. Merasa jantung saya berdebar-debar dengan keras dan cepat terbanyak 

adalah ssering mengalami demikian yaitu 14 responden.  

Sering mengalami pusing terbanyak adalah sering mengalami demikian yaitu 

12 responden. Sering pingsan atau merasa seperti pingsan terbanyak adalah tidak 

pernah sama sekali yaitu 12 responden. Mudah sesak napas tersengal-sengal 
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terbanyak adalah tidak pernah sama sekali yaitu 12 responden. Merasa kaku atau 

mati rasa dan kesemutan pada jari-jari terbanyak adalah kadang-kadang saja 

mengalami demikian yaitu 11 responden. Merasa sakit perut atau gangguan 

pencernaan terbanyak adalah kadang-kadang saja mengalami demikian yaitu 12 

responden.  

Sering kencing daripada biasanya terbanyak adalah kadang-kadang saja 

mengalami demikian dan sering mengalami demikian setiap hari masing-masing 9 

responden. Berdasarkan gejala saya merasa tangan saya dingin dan sering basah oleh 

keringat terbanyak adalah sering mengalami demikian yaitu 11 responden. Wajah 

terasa panas dan kemerahan terbanyak adalah tidak pernah sama sekali dan kadang-

kadang saja mengalami demikian masing-masing 9 responden. Sulit tidur dan tidak 

dapat istirahat malam terbanyak adalah sering mengalami demikian yaitu 11 

responden. Mengalami mimpi-mimpi buruk terbanyak adalah kadang-kadang saja 

mengalami demikian yaitu 14 responden. 

Wendy W. L. Goh et al (2015) membagi intensitas penggunaan gadget 

menjadi 3 kriteria yaitu kategori rendah dengan durasi 1 – 30 menit/hari, sedang 

dengan durasi 31 – 60 menit/hari, Tinggi dengan durasi >60 menit/hari. Hasil 

penelitian ini menunjukkan jika sebanyak 47 responden (67,1%) memiliki anak yang 

menggunakan gadget >60 menit, dengan demikan mayoritas anak merupakan 

pengguna gadget dengan kategori tinggi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian oleh Rahmawati dkk (2021) bahwa jumlah penggunaan gadget  sama 

antara kategori tinggi maupun kategori rendah masing-masing sebanyak (50,0%).  
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Trinika (2015) mengungkapkan jika penggunaan gadget pada anak perlu 

dibatasi serta dengan kriteria tertentu dalam menggunakannya untuk meminimalisir 

kecanduan pada anak. Durasi yang baik adalah yang tidak lebih dari 30 menit bagi 

anak untuk memainkan gadget. Kategori yang masih dapat di toleransi ialah durasi 

40-60 menit. Ketika pemakaian gadget melebihi durasi 60 menit perhari maka orang 

tua perlu meningkatkan kedisiplinan serta batasan terhadap penggunaan gadget anak, 

karena penggunaan secara terus menerus dan tidak adanya batasan waktu akan 

mengakibatkan kecanduan gadget pada anak. 

Tingkat kecemasan orang tua pada anak yang menggunakan gadget dengan 

durasi >60 menit 18 responden (25,7%) mengalami cemas sedang dan 13 responden 

(18,6%) cemas berat. Sedangkan orang tua yang memiliki anak pengguna gadget 

dengan durasi 1-30 menit 6 responden (8,6%) cemas ringan, 2 responden (2,9%) 

cemas sedang dan 1 responden (1,4%) cemas berat. Semakin lama anak 

menggunakan gadget maka semakin besar pula dampak negatifnya terhadap anak, 

hal tersebut dapat meningkatkan kecemasan bagi orang tua.  

Cemas sedang paling banyak dialami oleh orang tua yang memiliki anak 

menggunakan gadget dengan durasi >60 menit, berikut adalah gejala yang paling 

banyak dialami orang tua sesuai dengan kuesioner  baku Zung Self-Rating Anxiety 

Scale (ZSAS). Merasa lebih gelisah atau gugup dan cemas dari biasanya terbanyak 

adalah sering mengalami demikian yaitu 10 responden. Merasa takut tanpa alasan 

yang jelas terbanyak adalah sering mengalami demikian sebanyak yaitu 8 responden. 

Merasa seakan tubuh berantakan atau hancur terbanyak ialah sering mengalami 
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demikian yaitu sebanyak 9 responden. Mudah marah, tersinggung atau panik 

terbanyak yaitu selalu mengalami demikian setiap hari dengan jumlah 10 responden. 

Selalu merasa kesulitan mengerjakan segala sesuatu atau merasa sesuatu yang jelek 

akan terjadi terbanyak sering mengalami demikian masing-masing 8 responden.  

Kedua tangan dan kaki sering gemetar terbanyak adalah sering mengalami 

demikian yaitu 8 responden. Sering terganggu oleh sakit kepala, nyeri leher atau 

nyeri otot terbanyak adalah sering mengalami demikian yaitu 8 responden. Merasa 

badan lemah dan mudah lelah terbanyak adalah kadang-kadang saja mengalami 

demikian yaitu 8 responden. Tidak dapat istirahat atau duduk dengan tenang 

terbanyak adalah sering mengalami demikian yaitu 10 responden. Merasa jantung 

berdebar-debar dengan keras dan cepat terbanyak adalah sering mengalami demikian 

yaitu 11 responden.  

Sering mengalami pusing terbanyak adalah sering mengalami demikian yaitu 

8 responden. Sering pingsan atau merasa seperti pingsan terbanyak adalah kadang-

kadang saja mengalami demikian yaitu 9 responden. Mudah sesak napas tersengal-

sengal terbanyak adalah tidak pernah sama sekali yaitu 9 responden. Merasa kaku 

atau mati rasa dan kesemutan pada jari-jari terbanyak adalah kadang-kadang saja 

mengalami demikian yaitu 8 responden. Merasa sakit perut atau gangguan 

pencernaan terbanyak adalah kadang-kadang saja mengalami demikian yaitu 9 

responden.  

Sering kencing daripada biasanya terbanyak adalah kadang-kadang saja 

mengalami demikian dan sering mengalami demikian setiap hari masing-masing 7 
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responden. Merasa tangan dingin dan sering basah oleh keringat terbanyak adalah 

kadang-kadang saja mengalami demikian dan sering mengalami demikian masing-

masing 7 responden. Wajah terasa panas dan kemerahan terbanyak adalah kadang-

kadang saja mengalami demikian yaitu 8 responden. Sulit tidur dan tidak dapat 

istirahat malam terbanyak adalah sering mengalami demikian yaitu 9 responden. 

Mengalami mimpi-mimpi buruk terbanyak adalah kadang-kadang saja mengalami 

demikian mengalami demikian yaitu 8 responden. 

Berdasarkan hasil penelitian ini gadget yang digunakan oleh anak sebagian 

besar adalah milik orangtua/saudara yaitu berjumlah 40 responden (57,1%) 

sementara itu sisanya 30 responden (42,9%) menggunakan gadget milik sendiri. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk 

(2021) hasilnya 19 responden (63,3%) menggunakan gadget milik orang tua, 2 

responden (6,7%) milik saudara dan 9 responden (30%) milik sendiri. 

Hasil penelitian ini memperlihatkan kecemasan orang tua yang memiliki anak 

menggunakan gadget dengan meminjam milik orang tua atau saudara terbanyak 

mengalami kecemasan sedang yaitu 16 responden (22,9%) dan yang menggunakan 

gadget milik sendiri terbanyak mengalami kecemasan ringan berjumlah 13 

responden (18,6%). 

Cemas sedang paling banyak dialami oleh orang tua yang memiliki anak 

menggunakan gadget dengan cara meminjam milik orang tua/saudara berikut adalah 

gejala yang paling banyak dialami sesuai dengan kuesioner baku Zung Self-Rating 

Anxiety Scale (ZSAS). Merasa lebih gelisah atau gugup dan cemas terbanyak adalah 
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sering mengalami demikian yaitu 11 responden. Merasa takut tanpa alasan yang jelas 

terbanyak adalah sering mengalami demikian sebanyak yaitu 7 responden. Merasa 

seakan tubuh berantakan atau hancur terbanyak ialah sering mengalami demikian 

yaitu sebanyak 8 responden. Mudah marah, tersinggung atau panik terbanyak yaitu 

selalu mengalami demikian dengan jumlah 8 responden. Merasa kesulitan 

mengerjakan segala sesuatu atau merasa sesuatu yang jelek akan terjadi terbanyak 

sering mengalami demikian masing-masing 6 responden.  

Kedua tangan dan kaki sering gemetar terbanyak adalah kadang-kadang saja 

mengalami demikian yaitu 6 responden. Sering terganggu oleh sakit kepala, nyeri 

leher atau nyeri otot terbanyak adalah sering mengalami demikian yaitu 7 responden. 

Badan terasa lelah dan mudah lelah terbanyak adalah kadang-kadang saja mengalami 

demikian yaitu 8 responden. Tidak dapat istirahat atau duduk dengan tenang 

terbanyak adalah sering mengalami demikian yaitu 12 responden. Merasa jantung 

berdebar-debar dengan keras dan cepat terbanyak adalah ssering mengalami 

demikian yaitu 7 responden.  

Sering mengalami pusing terbanyak adalah sering mengalami demikian yaitu 

6 responden. Sering pingsan atau merasa seperti pingsan terbanyak adalah tidak 

pernah sama sekali yaitu 8 responden. Mudah sesak atau napas tersengal-sengal 

terbanyak adalah kadang-kadang saja mengalami demikian yaitu 9 responden. 

Merasa kaku atau mati rasa dan kesemutan pada jari-jari terbanyak adalah kadang-

kadang saja mengalami demikian dan sering mengalami demikian masing-masing 6 
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responden. Merasa sakit perut atau gangguan pencernaan terbanyak adalah kadang-

kadang saja mengalami demikian yaitu 7 responden.  

Sering kencing daripada biasanya terbanyak adalah sering mengalami 

demikian yaitu 7 responden. Merasa tangan dingin dan sering basah oleh keringat 

terbanyak adalah sering mengalami demikian yaitu 7 responden. Wajah terasa panas 

dan kemerahan terbanyak adalah kadang-kadang saja mengalami demikian yaitu 6 

responden. Sulit tidur dan tidak dapat istirahat malam terbanyak adalah kadang-

kadang saja mengalami demikian yaitu 7 responden. Mengalami mimpi-mimpi buruk 

terbanyak adalah kadang-kadang saja mengalami demikian yaitu 10 responden. 

Sujianti (2018) menjelaskan jika orang tua perlu mengawasi penggunaan 

gadget pada anak untuk menghindari ketergantungan terhadap gadget, peran orang 

tua adalah membatasi penggunaan gadget secara berlebihan pada anak agar anak 

tidak mengabaikan tanggung jawab mereka, misalnya belajar, makan, mandi dan 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Cagan et 

al., (2014) mengatakan jika ketergantungan dalam penggunaan gadget dapat 

memberi pengaruh negatif terhadap kemampuan akademik. 

Beberapa cara yang digunakan oleh orang tua agar anak tidak kecanduan 

dengan gadget yakni peran orang tua menjadi contoh yang baik bagi anak, tetapkan 

aturan waktu penggunaan gadget, tetapkan aplikasi apa saja yang bisa dipakai oleh 

anak, pengawasan orang tua ketika anak diberi gadget, imbangi pemakaian gadget 

dengan aktivitas yang lain, dan penggunaan gadget tidak boleh menggantikan peran 

orang tua sebagai guru utama bagi anak (Suryameng, 2019). 
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Pertama, Orang tua berperan dalam membatasi waktu penggunaan gadget. 

Orang tua mengizinkan anak untuk menggunakan gadget ketika anak membutuhkn 

gadget untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Membatasi anak 

menggunakan gadget untuk bermain yaitu hanya mengizinkan anak bermain 

handphone dengan durasi waktu yang masih dapat ditoleransi. Setelah waktu 

bermain handphone habis, anak langsung mengembalikannya (Ebi, 2017). Peran 

orang tua dalam memberikan batasan waktu pada anak yakni memiliki tujuan akan 

tercapainya suatu pendidikan yang baik. Jika anak mendapatkan batasan waktu yang 

baik dari orang tua dan anak mau mengikutinya, dapat menjauhkan anak dari dampak 

negatif penggunaan gadget misalnya kecanduan. Anak juga dapat berhasil dalam 

pendidikan dan mendapatkan prestasi yang baik. Meskipun sibuk dengan pekerjaan 

alangkah baiknya jika orang tua tetap berusaha memberikan batasan waktu agar anak 

bisa disiplin dalam memanfaat gadget. Anak juga tau kapan waktu ia bermain, 

belajar ataupun membantu orang tua (Kurniati et al, 2020). 

Kedua, selektif dalam memilihkan aplikasi. Orang tua perlu menyarankan 

anak untuk mengakses fitur–fitur atau situs yang dapat mendukung dalam proses 

pembelajaran. Diharapkan anak tidak kecanduan dengan aplikasi yang telah diakses. 

Jika selektif memilihkan aplikasi, maka hal–hal yang diterima anak adalah hal yang 

positif. Semua permainan, sosial media, video itu semua harus melewati pengawasan 

orangtua. Sebab unsur kekerasan dan pornografi rentan terjadi atau mudah 

didapatkan pada konten tersebut. Orang tua juga harus menemani anaknya dalam 

penggunaan gadget. orang tua harus memahami bahwa penggunaan gadget pada 



91 
 

 

anak perlu selektif dalam memilihkan aplikasi yang dapat mendukung kecerdasan 

anak dan pola pikir anak. (Roza et al, 2018) 

Ketiga, menemani anak dalam penggunaan gadget. Peran orang tua dalam 

menemani atau mengawasi anak saat menggunakan gadget sangat diperlukan. Hal 

tersebut karena untuk melindungi anak dari mengakses hal – hal yang berbau negatif 

atau pornografi. Jika anak terus diawasi ketika menggunakan gadget, maka anak 

akan menggunakan dengan baik. Namun sebaliknya, apabila tidak diawasi dan 

diperhatikan, maka gadget tersebut akan disalahgunakan, contohnya, mereka lebih 

tertarik bermain game. Orang tua juga harus menemani anaknya dalam penggunaan 

gadget. Anak akan lupa waktu dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar 

dan akan berdampak pada penurunan prestasi belajarnya (Zulfitria, 2017). 

Keempat, melatih tanggung jawab penggunaan gadget. Anak sudah dibelikan 

orang tua sebuah gadget maka harus dapat bertanggung jawab atas pemakaiannya. 

Tanggung jawab sangat diperlukan agar anak tetap disiplin dan mengetahui aturan-

aturan yang diberikan orang tua terhadap anak dalam menggunaan gadget. Contoh 

tanggung jawab yang diberikan orang tua kepada anak yaitu untuk membeli kouta 

anak dilatih mandiri dengan menyisihkan atau menabung sisa uang jajan, 

mengembalikan gadget tepat waktu, anak diperbolehkan menggunakan gadget 

apabila anak mau mengerjakan tugas rumah, menyapu dulu atau yang lain sebelum 

menggunakan gadget. Kalau tugas belum diselesaikan maka gadget tidak diberikan. 

Tanggung jawab anak dalam penggunaan gadget juga diperlukan dan sangat penting 

karena nantinya anak tidak seenaknya dalam menggunakan gadget. Bagi orang tua 
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yang belum melatih anak bertanggung jawab dalam penggunaan gadget sebaiknya 

perlu melatihnya dengan tegas agar anak bisa disiplin dan bijak dalam memakai 

gadget. 

Kelima, berinteraksi sosial. Ketika anak sudah asik dengan gadgetnya, maka 

seringkali mengabaikan interaksi dengan lingkungan sekitar. Orang tua berusaha 

mengontrol anak dalam penggunaan gadget, yakni dengan memberikan tindakan 

pada anak jika dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, atau orang di lingkungan 

sekitar kurang baik karena terlalu asik dengan handphone nya. Misalnya, orang tua 

memberikan teguran kepada anaknya agar berhenti main handphone. Penggunaan 

gadget pada siswa SD dapat mengurangi interaksi sosialnya dalam kehidupan sehari–

hari, baik dengan orang tuanya, teman sebayanya, maupun dengan masyarakat. 

Untuk itu, ada baiknya orang tua perlu mendampingi dan membimbing anaknya saat 

sedang menggunakan gadget . Oleh karena itu, peran orang tua tetap mengajak anak 

berinteraksi sosial sangat diperlukan. Melalui peran tersebut orang tua dapat 

mengontrol anak dalam penggunaan gadget dengan baik (Witarsa, 2018). 

Selain orang tua peran guru sebagai pengganti orang tua di sekolah juga 

sangat diperlukan dalam meminimalisir dampak negatif gadget pada anak usia 

sekolah. Berikut beberapa peran yang perlu dilaksanakan oleh guru (Justin & Eliana, 

2017). 

Pertama, melarang penggunaan gadget. di sekolah dalam penggunaan gadget 

di sekolah, guru memang melarang anak untuk membawa apalagi menggunakan 

gadget di sekolah. Berkenaan dengan peraturan dari sekolah, guru juga memberikan 
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informasi secara terus menerus tentang peraturan agar tidak menggunakan gadget 

tersebut. Guru juga berpesan kepada anak untuk patuh terhadap peraturan di sekolah 

bukan karena takut hukuman, melainkan sebagai suatu dorongan untuk kebaikan 

anak itu sendiri .  

Kedua, penggunaan gadget untuk kepentingan pembelajaran. Informasi 

berkenaan dengan ilmu pengetahuan tentunya tidak hanya ada di dalam buku teks 

wajib maupun lembar kerja siswa (LKS) saja, bahkan informasi dalam buku 

mungkin sangat terbatas sehingga dibutuhkan informasi lain dalam dunia digital. 

Kebutuhan informasi dari luar tidak dapat dibendung dan ternyata sangat dibutuhkan, 

sehingga para anak juga perlu informasi dari media internet yang tentunya di dapat 

dari gadget. Tugas-tugas mencari dari internet melalui gadget tetap diberikan kepada 

para anak. Selain itu, guru juga memberikan tugas yang sesuai dengan pembelajaran 

yang sedang diterima oleh para anak. Kapasitas pendampingan yang dilakukan oleh 

guru dengan cara meminta tolong dan bekerja sama dengan orang tua untuk 

mengawasi anak-anak dalam penggunakaan gadget tersebut, sehingga sasaran 

pembelajaran yang diharapkan dapat terwujud. 

Ketiga, memberi kebebasan dan batasan waktu penggunaan. Guru memberi 

kebebasan pada anak dalam menggunakan media informasi termasuk gadget. 

Tujuannya agar anak juga tidak gagap teknologi, tetapi tetap memberikan 

pendampingan agar anak mengerti akan pembagian waktu yaitu untuk belajar dan 

menggunakan gadget. Selain anak mengerti pembagian waktu, guru juga akan 

memberikan aturan main dalam penggunaan media informasi, khususnya gadget. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam 

penelitian ini. Pelaksanaan penelitian ini berlasung dalam waktu singkat sehingga 

hasil yang disajikan mungkin belum optimal. Penelitian ini tidak mencantumkan 

faktor eksternal seperti status ekonomi atau penghasilan keluarga yang bisa 

mempengaruhi tingkat kecemasan orang tua. Segala keterbatasan yang ada dalam 

penelitian ini semoga tidak mengurangi tujuan dan manfaat dari penelitian ini. 

D. Implikasi Penelitian 

Tingkat kecemasan orang tua berimplikasi pada kehidupan orang tersebut, hal 

ini disebabkan oleh dampak negatif gadget pada anak. Oleh sebab itu, perawat perlu 

memberikan penjelasan secara profesional terkait kecemasan orangtua. Perawat 

dapat memberikan edukasi atau arahan yang diberikan pada orang orangtua untuk 

melakukan pengawasan dan pembatasan terkait penggunaan gadget pada anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan 

pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai 

berikut :  

1. Secara umum tingkat kecemasan ringan dan sedang paling banyak dialami 

oleh orang tua, kemudian kecemasan berat dan tidak ada orang tua yang 

mengalami panik. Perbedaan tingkat kecemasan yang dialami orang tua 

dipengaruhi oleh faktor internal seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan dan 

pendidikan terakhir.  

2. Berdasarkan umur pada rentang 36-45 tahun atau dewasa akhir kecemasan 

sedang paling banyak dialami yaitu 10 rseponden (14,3%) dan cemas berat 9 

responden (12,9%). Berdasarkan jenis kelamin kecemasan sedang paling 

banyak dialami perempuan yaitu 21 responden (30%). Berdasarkan pekerjaan 

sedang dan berat paling banyak dialami pekerja wiraswasta yaitu 13 

responden (18,6%). Berdasarkan pendidikan terakhir kecemasan sedang 

paling banyak dialami responden berpendidikan SD dan kecemasan ringan 

paling banyak dialami responden berpendidikan SMA masing-masing 10 

responden (14,3%). 
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3. Tingkat kecemasan ringan dan sedang paling banyak dialami oleh orang tua, 

masing-masing 27 responden (38,6%) sedangkan orang tua yang mengalami 

kecemasan berat berjumlah 16 responden (22,9%). 

4. Berdasarkan jenis gadget yang digunakan anak mayoritas menggunakan 

gadget jenis handphone/smartphone yaitu sebanyak 66 responden (94,3%) 

sedangankan tablet hanya 4 responden (5,7%). Berdasarkan durasi 

penggunaan gadget terbanyak adalah >60 menit. Berdasarkan kepemilikan 

gadget mayoritas anak meminjam milik orang tua atau saudara. 

B. Saran 

1. Bagi institusi, hasil penelitian ini menunjukkan jika terdapat keterkaitan 

antara tingkat kecemasan orang tua dan penggunaan gadget pada anak usia 

sekolah. Oleh sebab itu perlu adanya pembahasan terkait dukungan perawat 

terhadap orang tua pada mata ajar keperawatan anak. 

2. Bagi masyarakat, orang tua yang mengalami kecemasan perlu belajar 

menggunakan mekanisme koping secara efektif untuk mengurangi kecemasan 

yang dialami. Disarankan orang tua untuk mencari informasi tentang cara 

mengatasi ketergantungan gadget pada anak. 

3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan menambahkan variabel 

yang berkaitan dengan tingkat kecemasan orang tua terhadap dampak 

negatifggadget.
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Lampiran 1 

Surat Pengantar Jurusan untuk Pengajuan Etik 

 

 



 
 

 
 

 

 

Lampiran 2 

Surat Keterangan Layak Etik 

 

 



 
 

 
 

 

Lampiran 3 

KUESIONER 

Gambaran kecemasan orang tua terhadap dampak negatif gadget pada anak usia 

sekolah 

A. Karakteristik Responden  

 Nama (inisial)  : 

 Umur  : 

 Jenis Kelamin  : 

 Pekerjaan  : 

 Pendidikan terakhir : 

B. Kuesioner Penggunaan Gadget pada Anak 

 Jenis gadget yang dipakai anak : 

  Handphone/Smartphone 

  Tablet 

  Notebook  

 Durasi penggunaan gadget pada anak dalam satu hari : 

  Durasi 1-30 menit/hari 

  Durasi 31-60 menit/hari 



 
 

 
 

 

  Durasi >60 menit/hari 

Darimana gadget yang digunakan anak :       

  Milik sendiri  

  Meminjam milik orangtua/saudara  

C. Kuesioner Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS/SRAS) 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat sesuai dengan keadaan 

anda atau apa yang anda rasakan dalam menghadapi dampak negatif gadget pada 

anak usia sekolah. 

- Tidak pernah sama sekali : 1 

- Kadang-kadang saja mengalami demikian : 2 

- Sering mengalami demikian : 3 

- Selalu mengalami demikian setiap hari : 4 

No  Pertanyaataan Jawaban  

1 Saya merasa lebih gelisah atau gugup dan cemas dari 

biasanya 

1 2 3 4 

2 Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas 1 2 3 4 

3 Saya merasa seakan tubuh saya berantakan atau hancur 1 2 3 4 

4 Saya mudah marah, tersinggung atau panic 1 2 3 4 

5 Saya selalu merasa kesulitan mengerjakan segala sesuatu 

atau merasa sesuatu yang jelek akan terjadi 

1 2 3 4 

6 Kedua tangan dan kaki saya sering gemetar 1 2 3 4 

7 Saya sering terganggu oleh sakit kepala, nyeri leher atau 

nyeri otot 

1 2 3 4 



 
 

 
 

 

8 Saya merasa badan saya lemah dan mudah lelah 1 2 3 4 

9 Saya tidak dapat istirahat atau duduk dengan tenang 1 2 3 4 

10 Saya merasa jantung saya berdebar-debar dengan keras dan 

cepat 

1 2 3 4 

11 Saya sering mengalami pusing 1 2 3 4 

12 Saya sering pingsan atau merasa seperti pingsan 1 2 3 4 

13 Saya mudah sesak napas tersengal-sengal 1 2 3 4 

14 Saya merasa kaku atau mati rasa dan kesemutan pada jari-

jari saya 

1 2 3 4 

15 Saya merasa sakit perut atau gangguan pencernaan 1 2 3 4 

16 Saya sering kencing daripada biasanya 1 2 3 4 

17 Saya merasa tangan saya dingin dan sering basah oleh 

keringat 

1 2 3 4 

18 Wajah saya terasa panas dan kemerahan 1 2 3 4 

19 Saya sulit tidur dan tidak dapat istirahat malam 1 2 3 4 

20 Saya mengalami mimpi-mimpi buruk 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

Master Tabel 

KARAKTERISTIK 

RESPONDEN 

PENGGUNAAN 

GADGET PERTANYAAN 

KR U JK PK PD JG  DG KG P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 Tot 

1 2 2 2 1 1 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 1 2 3 2 3 3 1 3 2 61 

2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 4 2 3 1 2 3 1 1 3 2 3 4 2 1 2 44 

3 3 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24 

4 4 1 2 3 1 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 1 1 3 2 2 3 2 3 2 48 

5 4 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 33 

6 2 2 1 3 1 3 2 3 4 4 4 3 2 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 1 55 

7 4 1 2 1 1 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 47 

8 2 2 1 1 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 50 

9 2 2 1 1 1 1 2 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 68 

10 2 2 1 1 1 1 1 2 3 4 2 3 1 3 1 3 4 3 1 2 3 3 3 4 3 2 2 52 

11 2 2 2 1 1 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 1 4 4 1 3 1 62 

12 3 2 1 2 1 3 1 1 2 3 4 2 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 34 

13 2 2 1 3 1 1 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 48 

14 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 28 

15 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 24 

16 3 2 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 28 

17 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 30 

18 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 3 4 43 

19 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 27 

20 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 24 



 
 

 
 

 

21 2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 3 2 2 3 4 1 1 2 1 2 3 2 2 3 1 1 1 39 

22 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 1 2 1 2 1 31 

23 5 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 3 32 

24 4 1 2 2 1 2 2 3 2 1 3 2 3 4 2 3 4 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 48 

25 3 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 38 

26 2 2 3 4 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 32 

27 3 1 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 3 2 39 

28 4 2 2 3 2 3 1 2 2 2 1 1 3 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 48 

29 1 1 2 3 1 3 1 3 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 34 

30 1 2 2 4 2 3 1 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 41 

31 4 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 39 

32 4 2 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 3 3 51 

33 2 1 3 4 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 3 40 

34 4 2 1 1 1 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 55 

35 3 2 3 4 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 33 

36 2 2 3 4 1 3 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 47 

37 4 2 1 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2 3 3 50 

38 3 2 1 1 1 2 2 3 3 2 4 2 2 3 1 4 3 3 1 2 2 2 3 3 1 4 3 51 

39 2 2 1 2 1 3 2 4 4 1 4 2 2 2 1 3 2 3 1 1 2 2 2 2 1 3 2 44 

40 2 2 1 2 1 3 1 2 3 1 4 3 2 4 1 4 3 3 2 1 2 2 2 2 1 4 4 50 

41 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 45 

42 4 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 29 

43 4 1 2 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

44 3 1 2 4 1 2 2 3 3 3 3 1 1 4 3 3 4 4 1 3 2 3 3 4 4 4 2 58 

45 2 2 2 1 1 3 1 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 65 

46 3 2 2 3 1 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 1 2 1 2 4 2 3 3 60 



 
 

 
 

 

47 3 1 2 4 1 3 2 2 3 3 4 4 1 3 2 3 4 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 47 

48 3 2 2 4 1 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 1 3 2 3 3 4 4 4 65 

49 3 2 2 2 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 4 1 2 3 3 3 3 64 

50 3 2 3 4 1 3 1 3 4 4 4 1 3 1 3 4 4 4 1 1 1 3 4 3 3 4 4 59 

51 4 2 3 4 1 3 1 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 1 62 

52 2 2 1 3 1 2 1 3 2 2 3 3 2 4 4 4 2 4 2 2 3 4 2 4 4 4 4 62 

53 3 2 2 1 1 3 1 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 4 3 3 4 4 4 70 

54 2 2 2 3 1 3 2 3 3 1 4 1 1 4 2 3 4 4 1 1 1 1 3 4 1 3 2 47 

55 4 2 2 3 1 3 2 2 2 1 3 3 3 2 1 3 4 4 2 1 3 1 1 3 2 3 2 46 

56 2 2 2 1 1 3 2 4 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 1 4 4 3 2 4 4 4 4 67 

57 3 1 2 3 1 3 2 4 3 3 1 1 1 4 1 4 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 1 48 

58 3 1 2 3 1 3 1 4 4 3 4 4 2 4 3 4 2 3 2 1 4 3 2 4 4 4 4 65 

59 3 2 2 1 1 3 2 4 2 2 4 1 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 2 2 2 46 

60 3 2 2 1 1 3 2 2 4 1 3 4 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 1 3 3 2 2 48 

61 3 1 2 2 1 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 73 

62 3 2 1 1 1 3 1 2 3 3 4 1 3 4 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2 46 

63 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 1 3 3 2 3 2 50 

64 3 1 2 2 1 3 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 2 4 4 4 4 69 

65 3 1 2 4 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 31 

66 3 2 2 1 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 57 

67 4 2 2 1 1 2 2 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 3 1 1 1 1 3 4 4 4 4 61 

68 4 2 1 2 1 3 2 3 2 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3 1 1 1 1 4 3 2 2 50 

69 4 2 3 4 1 3 1 4 4 1 3 3 2 2 3 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 42 

70 3 2 2 2 1 3 2 4 4 4 3 2 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 61 

 



 
 

 
 

 

Keterangan : 

KR  : Kode responden 

U : Umur 

K : Jenis Kelamin  

PK : Pekerjaan 

PD : Pendidikan 

JG : Jenis Gadget 

DG : Durasi penggunaan gadget 

KG : Kepemilikan Gadget



 

 

Lampiran 5 

Hasil analisis SPSS 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Remaja akhir 17-25 tahun 3 4.3 4.3 4.3 

Dewasa awal 26-35 tahun 24 34.3 34.3 38.6 

Dewasa akhir 36-45 tahun 26 37.1 37.1 75.7 

Lansia awal 46-55 tahun 16 22.9 22.9 98.6 

Lansia akhir 56-65 tahun 1 1.4 1.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 17 24.3 24.3 24.3 

Perempuan 53 75.7 75.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid IRT 27 38.6 38.6 38.6 

Wiraswasta 36 51.4 51.4 90.0 

PNS 7 10.0 10.0 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 21 30.0 30.0 30.0 

SMP 14 20.0 20.0 50.0 

SMA 22 31.4 31.4 81.4 



 
 

 
 

 

Perguruan Tinggi 13 18.6 18.6 100.0 

Total 70 100.0 100.0 
 

 

Jenis gadget yang dipakai anak 

 
Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Handphone/Smartphone 66 94.3 94.3 94.3 

Tablet 4 5.7 5.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Durasi penggunaan gadget pada anak 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Durasi 1-30 menit 9 12.9 12.9 12.9 

Durasi 31-60 menit 14 20.0 20.0 32.9 

Durasi >60 menit 47 67.1 67.1 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Darimana gadget yang digunakan anak 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Milik sendiri 30 42.9 42.9 42.9 

Meminjam milik orang 

tua/saudara 

40 57.1 57.1 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Umur * Tingkat Kecemasan Crosstabulation 

 
Tingkat Kecemasan Total 

ringan sedang   berat 

U

mu

r 

Remaja akhir 17-

25 tahun 

Count 3 0 0 3 

% within Umur 100.0% 0.0% 0.0% 100.0

% 

% within Tingkat 

Kecemasan 

11.1% 0.0% 0.0% 4.3% 

% of Total 4.3% 0.0% 0.0% 4.3% 

Dewasa awal 26-

35 tahun 

Count 11 8 5 24 

% within Umur 45.8% 33.3% 20.8% 100.0

% 

% within Tingkat 

Kecemasan 

40.7% 29.6% 31.3% 34.3

% 

% of Total 15.7% 11.4% 7.1% 34.3

% 

Dewasa akhir 36-

45 tahun 

Count 7 10 9 26 

% within Umur 26.9% 38.5% 34.6% 100.0

% 

% within Tingkat 

Kecemasan 

25.9% 37.0% 56.3% 37.1

% 

% of Total 10.0% 14.3% 12.9% 37.1

% 

Lansia awal 46-55 

tahun 

Count 5 9 2 16 

% within Umur 31.3% 56.3% 12.5% 100.0

% 

% within Tingkat 

Kecemasan 

18.5% 33.3% 12.5% 22.9

% 

% of Total 7.1% 12.9% 2.9% 22.9

% 

Lansia akhir 56-

65 tahun 

Count 1 0 0 1 

% within Umur 100.0% 0.0% 0.0% 100.0

% 

% within Tingkat 

Kecemasan 

3.7% 0.0% 0.0% 1.4% 

% of Total 1.4% 0.0% 0.0% 1.4% 



 
 

 
 

 

Total Count 27 27 16 70 

% within Umur 38.6% 38.6% 22.9% 100.0

% 

% within Tingkat 

Kecemasan 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0

% 

% of Total 38.6% 38.6% 22.9% 100.0

% 

 

Jenis Kelamin * Tingkat Kecemasan Crosstabulation 

 
Tingkat Kecemasan Total 

ringan Sedang Berat 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki Count 8 6 3 17 

% within Tingkat 

Kecemasan 

29.6% 22.2% 18.8% 24.3% 

% of Total 11.4% 8.6% 4.3% 24.3% 

Perempuan Count 19 21 13 53 

% within Tingkat 

Kecemasan 

70.4% 77.8% 81.3% 75.7% 

% of Total 27.1% 30.0% 18.6% 75.7% 

Total Count 27 27 16 70 

% within Tingkat 

Kecemasan 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 38.6% 38.6% 22.9% 100.0% 

 

Pekerjaan * Tingkat Kecemasan Crosstabulation 

 
Tingkat Kecemasan Total 

ringan sedang Berat 

Pekerjaan IRT Count 13 12 2 27 

% within Tingkat 

Kecemasan 

48.1% 44.4% 12.5% 38.6% 

% of Total 18.6% 17.1% 2.9% 38.6% 

Wiraswasta Count 10 13 13 36 

% within Tingkat 

Kecemasan 

37.0% 48.1% 81.3% 51.4% 

% of Total 14.3% 18.6% 18.6% 51.4% 



 
 

 
 

 

PNS Count 4 2 1 7 

% within Tingkat 

Kecemasan 

14.8% 7.4% 6.3% 10.0% 

% of Total 5.7% 2.9% 1.4% 10.0% 

Total Count 27 27 16 70 

% within Tingkat 

Kecemasan 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 38.6% 38.6% 22.9% 100.0% 

 

Pendidikan * Tingkat Kecemasan Crosstabulation 

 Tingkat Kecemasan Total 

ringan sedang Berat 

Pendidikan SD Count 4 10 7 21 

% within Tingkat 

Kecemasan 

14.8% 37.0% 43.8% 30.0% 

% of Total 5.7% 14.3% 10.0% 30.0% 

SMP Count 6 4 4 14 

% within Tingkat 

Kecemasan 

22.2% 14.8% 25.0% 20.0% 

% of Total 8.6% 5.7% 5.7% 20.0% 

SMA Count 10 9 3 22 

% within Tingkat 

Kecemasan 

37.0% 33.3% 18.8% 31.4% 

% of Total 14.3% 12.9% 4.3% 31.4% 

Perguruan 

Tinggi 

Count 7 4 2 13 

% within Tingkat 

Kecemasan 

25.9% 14.8% 12.5% 18.6% 

% of Total 10.0% 5.7% 2.9% 18.6% 

Total Count 27 27 16 70 

% within Tingkat 

Kecemasan 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 38.6% 38.6% 22.9% 100.0% 

 

 



 
 

 
 

 

Jenis gadget yang dipakai anak * Tingkat Kecemasan Crosstabulation 

 Tingkat Kecemasan Total 

ringan sedang Berat 

Jenis gadget 

yang dipakai 

anak 

Handphone/S

martphone 

Count 24 26 16 66 

% within Tingkat 

Kecemasan 

88.9% 96.3% 100.0

% 

94.3% 

% of Total 34.3% 37.1% 22.9% 94.3% 

Tablet Count 3 1 0 4 

% within Tingkat 

Kecemasan 

11.1% 3.7% 0.0% 5.7% 

% of Total 4.3% 1.4% 0.0% 5.7% 

Total Count 27 27 16 70 

% within Tingkat 

Kecemasan 

100.0

% 

100.0% 100.0

% 

100.0% 

% of Total 38.6% 38.6% 22.9% 100.0% 

 

Durasi penggunaan gadget pada anak * Tingkat Kecemasan Crosstabulation 

 Tingkat Kecemasan Total 

ringan sedang berat 

Durasi 

penggunaan 

gadget pada 

anak 

Durasi  

1-30 

menit 

Count 6 2 1 9 

% within Tingkat 

Kecemasan 

22.2% 7.4% 6.3% 12.9% 

% of Total 8.6% 2.9% 1.4% 12.9% 

Durasi 

31-60 

menit 

Count 5 7 2 14 

% within Tingkat 

Kecemasan 

18.5% 25.9% 12.5% 20.0% 

% of Total 7.1% 10.0% 2.9% 20.0% 

Durasi 

>60 

menit 

Count 16 18 13 47 

% within Tingkat 

Kecemasan 

59.3% 66.7% 81.3% 67.1% 

% of Total 22.9% 25.7% 18.6% 67.1% 

Total Count 27 27 16 70 

% within Tingkat 

Kecemasan 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 38.6% 38.6% 22.9% 100.0% 



 
 

 
 

 

 

Darimana gadget yang digunakan anak * Tingkat Kecemasan Crosstabulation 

   Tingkat Kecemasan Total 

ringan sedang Berat 

Darimana 

gadget 

yang 

digunakan 

anak 

Milik 

sendiri 

Count 13 11 6 30 

% within Tingkat 

Kecemasan 

48.1% 40.7% 37.5% 42.9% 

% of Total 18.6% 15.7% 8.6% 42.9% 

Meminjam 

milik orang 

tua/saudara 

Count 14 16 10 40 

% within Tingkat 

Kecemasan 

51.9% 59.3% 62.5% 57.1% 

% of Total 20.0% 22.9% 14.3% 57.1% 

Total Count 27 27 16 70 

% within Tingkat 

Kecemasan 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 38.6% 38.6% 22.9% 100.0% 



 

 

Lampiran 6 

Dokumentasi penelitian 

Pada penelitian ini sebelum menentukan responden yang terpilih sebagai 

sampel terlebih dahulu peneliti melakukan skrining terhadap orang tua dengan 

kriteria inklusi yaitu orang tua yang memiliki anak usia sekolah (6 – 12 tahun), 

memiliki anak menggunakan gadget dan memiliki gejala kecemasan minimal 

ringan sesuai dengan skala Zung Self-Rating Anxiety Scale (ZSAS). Setelah 

ditentukan responden peneliti melakukan informed consent, kemudian 

membagikan kuesioner kepada responden. Berikut adalah dokumentasi pengisian 

kuesioner oleh responden : 
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