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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab 
 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 
 ح

 
Ha 

 
ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh kadan ha خ

 Da l D De د

 Za l Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 
 ص

 
Sad 

 
ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 
 ض

 
Dad 

 
ḍ 

de (dengan titik di 

bawah) 

 
 ط

 
Ta 

 
ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 
 

viii 



ix 
 

 
 
 
 

 
 ظ

 
Za 

 
ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain‘ ع
 

‘ Apostrof terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ء
 

, Apostrof 

 Ya Y Ye ي

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

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا´

 Kasrah I I ¸ا

 ḍammah U U ا˚
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabung antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh: 

 ف́

 

  ٌ  kaifa : ´ك ˚

 haula : ´ه ˚ول´

3. Maddah 
 

 

Harakat dan 

Huruf 

 
Nama 

 
Huruf dan Tanda 

 
Nama 

 
 …ا´| …  ى́

 
fatḥahdanalifatauyā’ 

 
Ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrahdanyā’ I i dan garis di atas ى

 
 ىو

 
ḍammahdanwau 

 
Ū 

u dan garis di 

atas 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf transliterasi berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Contoh: 

 mata : ´مات

 مى́ ر

 ق̧

 ˚لٌ  ˚

 وت˚

 م̊ ٌ  ´

:rama 

: qila 

:yamutu 

4. Tā’ Marbūṭah 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥahdanyā’ Ai a dan i ى́

و̊ ى́   fatḥahdanwau Au a dan u 
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Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

 

Contoh: 

 ل¸ ف

 
 

 ط˚

 ´األ

 
 

 ة̊

 ض

 

 
 و́ ر

 

 
: raudal al-at fal 

 اف́ ة̊ ل́ ض

 ال

ة˚
 ن́ ٌ   

́ ˚ل ´م ¸د  al-madinah al-fadilah : ا

م́ة ك̊  ل̊ح   ́  al-hikmah : ا

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ٌ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

rabbana : ́ر   ٌ  ان́ بٌ 

najjainah : ́ن   ٌ  ان́ ٌ  ˚ جٌ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 
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ل̊ ف́ ˚سل ف́ ة̊  ́  al-falsafah :ا

´ د̊ ل̊ ¸الب  ́  al-biladu :ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal 

 umirtu : ا̊ ¸م ˚رت

b. Hamzah Tengah 

 ta’muruna : ن́ و̊ ر̊ م̊ ˚أت

c. Hamzah Akhir 

 Syai’un ::شًء

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim mau pun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula 

dirangkaikan. 

Contoh: 

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnahqabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 ن̊ هللا
 د
˚  ٌ 

Dinullah ´
  ٌ  ٌ
لل

ب 
 ا

billah 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al- 

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 ر ة̧ م́ هللا
 ح̊

 ¸ف
 م̊ ه ًٌ̊ 

Hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

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

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

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt. = subhānahū wa ta‘ālā 

Saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 
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H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

PA = Pengadilan Agama 



 

 
 
 

ABSTRAK 

Nama : Nur Azila 

Nim : 10200120018 

Judul : Penggunaan Media Sosial Bagi Anak di Kota Makassar Perspektif 
Siyasah Syar’iyyah 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penggunaan media 
sosial bagi anak di kota Makassar perspektif siyasah syar’iyyah. Dari pokok 
masalah tersebut dirumuskan beberapa sub masalah, yaitu : 1. Bagaimana 
aturan dalam penggunaan media sosial pada anak-anak? 2. Bagaimana peran 
pemerintah dan orang tua terhadap anak dalam penggunaan media sosial di 
Kota Makassar? 3. Bagaimana dampak dan negatif dalam penggunaan media 
sosial pada anak-anak? 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif, dengan 
menggunakan pendekatan yuridis, dan pendekatan syar’i. Adapun sumber 
data pada penelitian ini adalah data primer data sekunder melalui studi 
kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.lalu teknik 
pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan tahap yaitu : reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Aturan dalam penggunaan 
media sosial pada anak belum memiliki undang-undang yang khusus 
mengatur penggunaan media sosial oleh anak-anak. 2. Peran pemerintah dan 
orang tua terhadap anak dalam penggunaan media sosial di kota Makassar 
yaitu Peran pemerintah melakukan pengaturan atau pembentukan kebijakan 
pembatasan bermedia sosial pada anak serta melakukan penyuluhan atau 
sosialisasi. Sedangkan peran orang perlu mengawasi dan membimbing anak- 
anak dalam penggunaan media sosial. 3. Dampak positif dan negatif pada 
dalam penggunaan media sosial pada anak memudahkan pengembangan 
pendidikan serta memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, 
Pada sisi negatif, kenakalan dan tindak menyimpang pada anak-anak 
membuatnya kurang disiplin dan bersifat malas. 

Implikasi penelitian ini yakni, 1. Diperlukan undang-undang khusus 
yang lebih rinci mengatur penggunaan media sosial oleh anak-anak untuk 
memastikan perlindungan yang lebih efektif. 2. Pemerintah kota Makassar 
untuk mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan kesadaran orang tua 
serta untuk memperkuat atau mengembangkan regulasi terhadap 
penggunaan media sosial bagi anak-anak. 3. Upaya harus dilakukan untuk 
mengurangi dampak negatif seperti kenakalan remaja dan kurangnya 
disiplin, pengembangan program intervensi yang ditujukan untuk anak-anak 
dalam tanda-tanda penggunaan media sosial yang bermasalah. 
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A. Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berhubungan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan orang lain. Dahulu seseorang 

hanya dapat berkomunikasi atau mengaitkan diri dengan orang lain secara 

langsung atau melalui perantara orang lain menggunakan kertas atau pos. 

Namun zaman senantiasa mengalami perkembangan yang pesat sehingga 

pada era ini segala sesuatu yang akan dilakukan dapat menggunakan atau 

melalui media sosial. 

Saat ini, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi 

mengalami laju yang sangat cepat, terutama dalam konteks perkembangan 

media komunikasi di ranah cybermedia.1 Cybermedia merupakan segala 

bentuk sarana komunikasi yang berbasis pada jaringan internet atau yang 

terjadi di dunia maya global. Salah satu perkembangan komunikasi yakni 

media sosial yangtidal bisa di pisahkan di era 4.0. Dimana pada era ini segala 

sesuatu atau aktifitas yang dilakukan telah menggunakan media sosial. Hal 

ini diakibatkan karena media sosial adalah sebuah wadah bagi satu orang 

atau lebih untuk bertukar informasi dan berkomunikasi, sehingga 

memungkinkan setiap orang diseluruh penjuru dunia untuk saling 

berkomunikasi tanpa batas, waktu dan ruang. Media sosial saat ini banyak 

digunakan di berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa, remaja, hingga 

anak-anak untuk memiliki akun di media sosial. 

 
 
 
 
 

1Anastasia Siwi Fatma Utami, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber 
Bullying Pada Kalangan Remaja’, Humaniora Bina Sarana Informatika, 18.2 (2018), 257. 
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Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan media sosial 

semakin penting dalam kehidupan sehari-hari dari segala kalangan usia. Pada 

akhir-akhir ini kebanyakan pengguna media sosial berasal dari kalangan 

anak-anak. Anak-anak saat ini terpapar berbagai platfrom media sosial yang 

memiliki potensi pembelajaran yang baik dan resiko yang signifikan. Maka 

penting untuk diberikan perlindungan pada anak dalam penggunaan media 

sosial agar sebuah tantangan dan kekhawatiran yang serius karena paparan 

yang tidak terkendali yang dapat memberi dampak negatif pada 

perkembangan anak dapat dicegah. 

Perkembang media sosial saat ini memberikan berbagai dampak, baik 

positif maupun negatif pada pendidikan anak sekolah dasar, terutama pada 

perubahan kehidupan sosial anak. Praktisnya baik di perkotaan kota maupun 

pedesaan, kini memiliki berbagai macam produk sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari perabotannya.2 Namun di desa- desa belum sepenuhnya 

terkontaminasi dengan adanya gadget. 

Selain itu, sifat media sosial yang dapat diakses oleh publik memiliki 

potensi risiko terhadap privasi anak-anak dan remaja. Terlebih lagi, sebagian 

besar dari mereka, termasuk orang tua, mungkin belum sepenuhnya 

memahami informasi tentang pengaturan privasi yang tersedia di platform 

media sosial.3 Hal ini secara otomatis memicu aktivitas pada platfrom media 

sosial dan terjadi di platfrom media sosial lainnya tanpa disadari anak. 

Secara umum, anak-anak menyadari risiko negatif dari media sosial, 

tetapi sebagian dari mereka memandang  media sosial sebagai kebutuhan 

 
 

2Sulidar Fitri, ‘Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Perubahan Sosial 
Anak’, Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran, 1.2 (2017), 118. 

3Endah Triastuti, Dimas Adrianto, and Akmal Nurul, Kajian Dampak Penggunaan 
Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja (Jakarta: PUSTAKO. M, 2017). 70. 
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esensial. Oleh karena itu, pembatasan akses terhadap media sosial sebaiknya 

dihindari karena dapat menyebabkan kegelisahan.4 Penggunaan media sosial 

secara terus menerus akan memberikan efek kecanduan bagi penggunanya. 

Secara umum, anak-anak menyadari risiko negatif yang terdapat dalam 

media sosial. Namun karena telah kecanduan akhirnya menjadi terikat 

menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada penggunaannya 

sebaiknya tidak dibatasi dari segi waktu penggunaan. Jika dikaitkan dengan 

penggunaanya dalam melakukan askes pada media sosial sebaiknya dibatasi 

agar dampak negatif selain dari kecanduan dapat diminimalisir atau dicegah. 

Maka perlu peran pemerintah dan orang tua untuk memberikan batasan 

penggunaan media sosial pada anak dari segi pengaksesan platform media 

sosial. 

Dalam konsep ideal, pemerintah memiliki peran dalam mengatur 

penggunaan media sosial untuk keamanan, privasi, dan penegakan hukum. 

Mereka juga bertanggung jawab untuk mengendalikan penyebaran informasi 

palsu dan melindungi warganya dari potensi ancaman online. 

Penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi oleh anak-anak 

perlu diatur agar tidak merugikan diri mereka. Peran penting masyarakat, 

bangsa, dan negara adalah memberikan pemahaman dasar tentang 

penggunaannya, dengan pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan 

pembatasan. Selain pemerintah, orang tua dan individu terdekat juga 

bertanggung jawab untuk mengawasi anak-anak di sekitarnya, sehingga 

mereka tidak terpapar dampak negatif yang dapat memengaruhi 

 
 
 
 
 

4Endah Triastuti, Dimas Adrianto, dan Akmal Nurul, Kajian Dampak Penggunaan 
Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja (Jakarta: PUSTAKO. M, 2017). 71. 
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perkembangan mereka.5 Pembatasan tersebut harus mempunyai tujuan yang 

sah atau dapat dibenarkan dan dapat dilihat sebagai hal yang benar-benar 

diperlukan. 

Maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Kemen PPPA) menyarankan orang tua untuk mengawasi penggunaan 

media sosial oleh anak-anak. Penting bagi setiap anak untuk berhati-hati saat 

menggunakan media sosial dan tidak mudah percaya kepada orang yang baru 

dikenal secara daring. Menurut Menteri PPPA, anak-anak usia 5-18 tahun 

aktif menggunakan internet, di mana mereka dapat menemukan berbagai 

informasi, baik yang positif maupun negatif. Oleh     karena      itu,     anak- 

anak 

membutuhkan pendampingan dan pengawasan dari orang tua agar tidak 

terpengaruh oleh informasi yang tidak sehat. 

Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DP3A) Makassar, menuturkan orang tua juga perlu menetapkan 

batasan kepada anak-anak agar tidak terlalu terjerumus dalam pengaruh 

yang kuat dalammedia sosial. Orang tua juga perlu menjadi teladan yang baik 

bagi anak-anak, dengan memberikan pesan-pesan yang mengarahkan agar 

mereka terhindar dari potensi bahaya, terutama dampak negatif dari media 

sosial, yang bisa berujung pada pelecehan atau bahkan kekerasan. 

Maka Oleh karena itu, peran orang tua dalam perkembangan anak 

sangat penting, dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak melalui 

pengalaman yang dimiliki dan menghargai setiap usaha yang mereka 

 
 
 
 
 

5Yuhafliza dan Zahriyanti Zubir, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Anak Dan 
Remaja’, Pendidikan Almuslim, 7.1 (2019), 10. 
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lakukan.6 Orang tua memiliki peran penting dalam mengedukasi anak-anak 

tentang penggunaan media sosial yang cerdas dan aman, tetapi mereka juga 

memerlukan panduan dan sumber daya yang tepat. Dan memberikan 

edukasi kepada orang tua dalam penggunaan media sosial terhadap anak- 

anak serta mengatur waktu yang dihabiskan anak dalam penggunaan media 

sosial. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengawasi dan 

mendiskusikan penggunaan media sosial dengan anak-anak guna 

menimbulkan dampak negative dan memaksimalkan manfaat positifnya, 

khusunya di kota Makassar. 

Dalam konteks siyasah syar’iyyah, media sosial mengacu pada 

penggunaan platfrom-platfrom media sosial dalam kaitannya dengan prinsip- 

prinsip syariah atau hukum islam. Hal ini melibatkan pemahaman dan 

mpenerapan nilai-nilai agama islam dalam aktivitas online, termasuk 

interaksi sosial, konten yang dibagikan, dan perilaku online secara umum. 

Dari permasalahan-permasalahan diatas, maka penelitian ini akan 

mengangkat judul “Penggunaan media sosial bagi anak perspektif 

siyasah syar’iyyah (studi di Kota Makassar)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk memastikan tujuan dalam penelitian ini, penelitian menetapkan 

suatu fokus penelitian. Fokus ini bertujuan untuk mempersempit cakupan 

penelitian sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Adapun fokus 

penelitian ini yaitu : 

a. Penggunaan media sosial bagi anak 
 
 
 
 

6lailya Ika Ardiya and others, ‘Peran Orang Tua Terhadap Penggunaan Sosial Media 
Pada Anak Usia Dini’, Educational and Psychological Conference, 8.1 (2020), 1. 
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b. Siyasah syar’iyyah 

2. Deskripsi fokus 

a. Penggunaan media sosial bagi anak 

Media sosial adalah alat yang dimanfaatkan individu untuk 

berhubungan, berbagi, dan menukar informasi serta ide melalui jaringan 

komunikasi virtual. Ini juga merupakan platform yang menyediakan sarana 

untuk kegiatan sosial bagi setiap pengguna. 

Penggunaan media sosial terhadap anak dapat memberikan dampak 

positif dan negatif sehingga penting untuk mengelola penggunaan media 

sosial anak- anak dengan memberikan pengawasan, panduan, dan membuka 

komunikasi terbuka untuk mengatasi potensi risiko dan memaksimalkan 

manfaatnya. 

b. Siyasah syar’iyyah 

Menurut Ibnu Nujaim, siyasah syar’iyyah adalah tindakan atau 

kebijakan yang diambil oleh seorang penguasa dengan tujuan kebaikan, 

meskipun belum didukung oleh dalil atau argumentasi yang terperinci.7 Serta 

dapat memunculkan terkait keseimbangan antara kebijakan praktis dan 

dasar hukum yang jelas dalam kerangka hukum islam. 

C. Rumusan Masalah 

Dalam rumusan masalah terdapat dua pembahasan yaitu : 

1. Pokok Masalah 

Dari konteks permasalahan yang telah dijelaskan dan fokus 

penelitian yang ditetapkan, maka inti dari masalah dalam proposal ini 

 
 
 
 
 

7Mutiara Fahmi, ‘Prinsip Dasar Politik Islam Perspektif Al-Qur’an’, Kajian Ilmu 
Hukum Dan Syariah, 2.1 (2017), 35. 
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adalah “Bagaimana penggunaan media sosial bagi anak di kota 

Makassar perspektif siyasah syar’iyyah ?” 

2. Sub Masalah 

Berdasarkan pokok masalah diatas maka berikut ini beberapa 

sub masalah dari penelitian ini : 

a. Bagaimana aturan dalam penggunaan media sosial pada anak-anak? 

b. peran pemerintah dan orang tua terhadap anak dalam penggunaan 

media sosial di kota Makassar? 

c. Bagaimana dampak positif dan negatif dalam penggunaan media sosial 

pada anak-anak? 

D. Kajian Pustaka 

1.  Buku Mardi Candra dengan judul “Aspek perlindungan anak 

Indonesia”. Pembahasan ini berisi tantangan perlindungan anak 

terkait pernikahan di bawah usia, serta keterkaitan antara norma 

perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan 

Undang-Undang Perkawinan dalam dispensasi pernikahan, yang 

masih belum sejalan dengan maksud perlindungan hukum. 

Selanjutnya, penelitian ini akan membahas perlindungan anak dalam 

pernikahan di bawah usia dari perspektif hukum positif di Indonesia. 

Melalui buku ini, peneliti akan membandingkan bagaimana Undang- 

Undang Perlindungan Anak dilihat dari perspektif hukum positif di 

Indonesia. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Sofiah Zahara dan tim dengan judul "Peran 

Orang Tua dalam Mendampingi Anak Menggunakan Media Sosial di 

Tengah Pandemi COVID-19", dibahas mengenai peran media sosial 

sebagai alat pembelajaran, sarana komunikasi dengan teman, dan 



8 
 

 
 
 

 

penghilang kebosanan bagi anak-anak. Penggunaan media sosial 

selama pandemi COVID-19 memiliki dampak positif maupun negatif 

bagi anak-anak. Oleh karena itu, pendampingan yang diberikan oleh 

orang tua menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif 

yang mungkin timbul ketika anak-anak menggunakan media sosial 

selama pandemi ini. Meskipun pada pembahasan Keduanya 

membahas peranan orang tua terhadap anak dalam penggunaan 

media sosial namun yang membedakan keduanya yait pada penelitian 

yang akan dilakukan terfokus pada bagaimana peran orang tua pada 

anak dalam penggunaan media sosial di kota Makassar. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Mieke Mindyosningrum. Dengan judul 

"Perlindungan Hukum Anak terhadap Konten Berbahaya di Media 

Sosial", jurnal ini membahas tentang konten berbahaya yang tersebar 

luas di media sosial, terutama konten kekerasan dan pornografi. 

Meskipun ada upaya perlindungan hukum terhadap anak dari konten 

berbahaya di media sosial, namun saat ini masih bersifat umum dan 

belum ada aturan khusus dan spesifik yang secara tegas mengatur 

perlindungan hukum tersebut. Hal yang membedakan pada penelitian 

ini yaitu lebih membahas tentang bagaimana peran pemerintah pada 

anak dalam penggunaan media sosial. Serta pada penelitian ini 

berfokus pada kasus-kasus yang ada di Kota Makassar. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Made Aryandi Singa Githma. Denganjudul 

“Kewenangan pemerintah dalam akses membatasi dalam akases 

membatasi media sosial dalam perspektif hak asasi manusia”. Pada 

jurnal ini membahas mengenai kewenangan pembatasan terhadap 

Akses terhadap media sosial yang dianggap sebagai pembatasan 
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terhadap Hak Asasi Manusia, sementara akses tersebut juga dianggap 

sebagai bagian dari hak atas informasi. Yang membedakan pada 

penelitian yang peneliti lebih terfokus membahas mengenai 

pembatasan media sosial pada perspektif siyasah syar’iyyah. 

5. Buku yang di tulis oleh Rulli Nasrullah. Dengan judul “Media sosial : 

perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. Pada buku ini 

membahas mengenai Teori-teori media sosial, implikasi penggunaan 

media sosial, serta aspek hukum dan etika yang terkait dengan media 

sosial disertai dengan contoh-contohnya. Selain itu, juga dibahas 

bagaimana media sosial, sebagai platform baru dalam berintegrasi dan 

bersosialisasi, memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai 

aspek, termasuk jurnalisme. Pada buku ini dapat membantu peneliti 

dalam memberikan penjelasan mengenai media sosial serta informasi 

mengenai media sosial tersebut. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Dari perumusan masalah yang disajikan oleh peneliti, tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan umum 

Untuk mengetahui penggunaan media sosial bagi anak di Kota Makassar. 

b. Tujuan khusus 

i. Untuk mengetahui aturan dalam penggunaan media sosial pada anak- 

anak. 

ii. Untuk mengetahui peran pemerintah dan orang tua terhadap anak 

dalam penggunaan media sosial di Kota Makassar. 
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iii. Untuk mengetahui dampak positif dannegatid dalam penggunaan 

media sosial. 

2. Kegunaan penelitian 

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan teoretis 

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai peran pemerintah 

dan peran orang tua pada anak dalam penggunaan media sosial. 

 
b. Kegunaan praktis 

Secara praktisnya, penelitian ini dapat diharapkan menambah 

pengetahuan bagi semua orang. Selain itu diharapkan, dapat 

memberikan pengalaman langsung tentang peranan pemerintah dan 

peran orang tua pada anak dalam penggunaan media sosial di kota 

Makassar. 



 

 
 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan tentang Peran Pemerintah dan Orang Tua 

1. Pengertian Peran pemerintah 

Peran pemerintah adalah usaha yang disengaja dari suatu bangsa, 

negara, atau pemerintah daerah untuk mencapai tujuan nasional dengan 

mendorong pertumbuhan dan perubahan terencana menuju masyarakat 

modern. Peran pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 

pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.1 Bahwa pemerintah 

bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, menjaga ketertiban, dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawabnya 

dalam menjalankan pemerintahan. 

Peran pemerintah sangat beragam, tetapi pada umumnya mencakup 

pengaturan kebijakan, perlindungan masyarakat, penyediaan layanan publik, 

dan pengelolaan ekonomi. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk 

menjaga perdamaian, keadilan, serta meberikan dukungan bagi pembagunan 

insfrastruktur dan pendidikan. Selain itu, pemerintah memiliki peran dalam 

mempromosikan kesejahateraan sosial dan melindungi hak-hak warganya. 

Peran pemerintah dapat berbeda-beda di berbagai negara sesuai dengan 

sistem pemerintahan yang dianut. 

2. Peran pemerintah terhadap anak 

Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus 

dilakukan oleh pemerintah, negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua 

dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, kesehatan, pendidikan, dan 

 
 
 

1Meri Enita Puspita Sari, ‘Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan 
Publik’, Trias Politika, 2.1 (2018), 4. 
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sosial. Hal ini dikarenakan anak dianggap sebagai bagian penting dari 

kehidupan yang harus dilindungi.2 Anak sebagai komponen yang penting 

dalam berbagai kehidupan yang wajib dilindungi dan pentingnya membuat 

suasana yang aman dan memberikan dukungan pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

Dalam prinsip   hak   atas   kehidupan,   kelangsungan   hidup,   dan 

perkembangan merupakan hak dasar yang paling penting bagi anak, yang 

dijamin dan dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan 

orang tua.3 Langkah penting untuk memastikan kesejahteraan dan 

pertumbuhan anak-anak. 

Negara Indonesia juga merupakan bagian dari masyarakat global yang 

komitmen terhadap terwujudnya hak anak dan perlindungan anak, serta 

dalam hak-hak dasar manusia yang di atur di konstitusi, serta dan 

menekankan pentingnya masa depan yang unggul dan bermutu serta 

sejahtera dan dilindungi. Dalam komitmen ini mencakup dalam konstitusi 

yang menunjukkan keseriusan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam 

melindungi dan memajukan kesejahteraan anak-anak. 

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002, pertanggungjawaban 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara adalah serangkaian 

tindakan yang harus dilakukan secara berkesinambungan untuk melindungi 

hak-hak anak. Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak 

 
 

2Prima Astari, ‘Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang 
Berhadapan Dengan Hukum’, Arena Hukum, 8.1 (2015), 3. 

3Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungana Anak, 2002. 
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asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.4 

Agar pertumbuhan dan perkembangan anak terjamin secara 

menyeluruh, rangkaian kegiatan itu harus terus-menerus dilakukan dan 

memiliki arah yang jelas, mencakup fisik, mental, spritual dan sosial.5 

Pendekatan ini memperhatikan kebutuhan anak secara menyeluruh, 

memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal di 

berbagai aspek kehidupan. 

Banyak fitur yang tersedia di media sosial yang dapat diakses oleh 

banyak orang. Fitur-fitur ini mempengaruhi anak-anak sehingga mereka 

tertarik dengan apa yang ditawarkan, yang pada akhirnya menjadi alat yang 

efektif untuk memancing kriminalitas terhadap anak. Meskipun ada beberapa 

undang-undang yang berhubungan dengan perlindungan anak, belum ada 

aturan khusus yang mengatur perlindungan anak di media sosial. Oleh 

karena itu, perlu ada koreksi terhadap perlindungan anak, dimulai dari 

lingkup keluarga di mana peran orang tua sangat penting, dan lingkungan 

masyarakat juga memiliki pengaruh besar dalam menjaga, melindungi, dan 

memenuhi hak-hak asasi manusia anak-anak.6 

Keluarga memliki peran utamasebagai lingkungan pertama anak 

menunjukkan pentingnya membentuk pondasi yang sehat untuk 

perkembangan anak, serta tanggung jawab untuk melindumgi dan 

 
 
 

4Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
2014. 

5Mieke Mindyasningrum, ‘Bentuk Perlindungan Hukum Anak Terhadap Konten 
Berbahaya Di Media Sosial’, Wawasan Pengembangan Pendidikan, 11.02 (2023), 29. 

6Mieke Mindyasningrum, ‘Bentuk Perlindungan Hukum Anak Terhadap Konten 
Berbahaya Di Media Sosial’, Wawasan Pengembangan Pendidikan, 11.02 (2023), 31. 
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menghormati hak-hak anak harus diemban bersama oleh keluarga dan 

masyarakat. 

Walaupun regulasi mengakui kewenangan pemerintah untuk 

membatasi akses ke layanan media sosial, namun pembatasan tersebut 

seringkali tidak didukung oleh prosedur hukum yang terperinci. Prosedur 

atau tata cara ini sangat penting.7 Sebab jika tidak diatur, dapat menimbulkan 

kesewenang-wenangan oleh pemerintah terhadap hak-hak asasi warga 

negara. 

Pembatasan harus dilakukan dengan tujuan yang sah atau memiliki 

legitimasi, dan pembatasan tersebut dianggap sebagai langkah yang 

diperlukan dan tepat.8 Menganggap tindakan sebagai tindakan yang benar- 

benar diperlukan menunjukkan kesadaran akan potensi dampak terhadap 

kebebasan individu. 

3. Peran orang tua 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah kumpulan 

perilaku yang dianggap penting untuk dimiliki oleh individu yang memiliki 

posisi dalam masyarakat.9 Peran sebagai suatu kerangka tingkah laku 

memberikan landasan bagi interaksi yang harmonis dalam masyarakat. Serta 

saling ketergantungan anatara individu dan kelompok, dengan setiap peran 

memiliki kontribusi unik dalam membangun keseluruhan struktur sosial. 

 
 
 
 
 
 

7Made Aryandi Singa Gothama, ‘Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Akses 
Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, Jurnal Harian Regional, 7.1 (2016), 7. 

8Tony Yuri Rahmanto, ‘Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi 
Manusia : Perlindungan, Permasalahan, Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat’, HAM, 7.1 
(2016), 48–49. 

9 KBBI Daring, ‘Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Peran’. 
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Orang tua adalah individu yang lebih tua atau lanjut usia. Namun, 

dalam pandangan umum, orang tua diartikan sebagai mereka yang 

melahirkan kita, yaitu ibu dan bapak. Selain bertanggung jawab atas 

kelahiran kita, ibu dan bapak juga mengasuh dan membimbing anak-anak 

mereka untuk menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga 

bertugas menjelaskan hak-hak anak dan menjawab dengan jelas pertanyaan 

anak yang mungkin tidak dimengerti. 

Jadi, peran orang tua adalah tindakan atau perilaku seseorang 

khususnya terhadap anak untuk merawat, membimbing dan mengayomi 

mereka menjalani kehidupan yang baik dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban. 

Peran orang tua juga merupakan unit pertama dan institusi pertama 

dalam masyarakat, di mana sebagian besar hubungan yang terjadi di 

dalamnya bersifat langsung. Dalam keluarga, orang tua memiliki peran yang 

sangat penting karena sebagian besar waktu anak dihabiskan di lingkungan 

keluarga, terutama ketika anak masih dalam masa pengasuhan, khususnya 

peran seorang ibu. Orang tua menjadi faktor kunci dalam mendidik anak- 

anak mereka, baik dari segi agama, sosial, maupun individu.10 Menjadikan 

fondasi penting bagi perkembangan anak hingga ke tahap selanjutnya dalam 

masyarakat. 

4. Peran orang tua terhadap anak 

Orang    tua    berperan     sebagai     penjaga     bagi     anak-anak 

mereka. 

Mereka       adalah      figure       yang         dianggap paling aman 
 
 
 
 

10Efrianus Ruli, ‘Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak’, Edukasi 
Nonformal, 1.1 (2020), 144. 
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oleh anak-anak.11 Dalam peran mereka, orang tua diibaratkan sebagai perisai 

atau pelindung yang selalu siap sedia untuk menjaga anak-anak mereka dari 

segala hal yang negatif. 

Orang tua tidak menghalangi anak untuk mengembangkan 

kreativitasnya, namun tetap mengawasi agar anak tetap sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku. Mereka tidak memaksa anak untuk mencapai 

apa yang diinginkan oleh orang tua, melainkan mendukung keinginan anak 

asalkan keinginan tersebut positif.12 Hal ini merupakan pendekatan yang 

bijaksana serta tidak memaksa kemauan dan mendukung keinginan anak 

yang bersifat membantu membentuk kepribadian anak dengan menghormati 

individualitas mereka. 

Kita pahami bahwa peran orang tua sangatlah vital dalam mendidik 

anak untuk berperilaku positif dan melindungi mereka dari hal-hal yang 

negatif. Peran orang tua merupakan metode yang digunakan oleh orang tua 

atau keluarga untuk merawat, mendidik, melindungi, mengarahkan, dan 

mempersiapkan anak agar dapat hidup dalam masyarakat yang lebih baik. 

Peran orang tua memiliki signifikansi yang besar dalam perkembangan anak, 

termasuk dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.13 Untuk 

memberikan dukungan secara menyeluruh kepada anak-anak, memastikan 

pertumbuhan mereka seimbang dan optimal di berbagai dimensi kehidupan. 

 
 
 
 
 

11Ardiansyah & Arda, ‘Peran Orang Tua Dalam Proses Belajar Anak Di Masa Pandemi 
Covid-19 Dalam Menumbuhkan Sikap Ilmiah (Studi Kasus Pada Siswa Usia 10-12 Tahun 
Pada Mata Pelajaran IPA)’, Musawa, 12.1 (2020), 144. 

12Desi Ranita Sari & Amelia Zainur Rosyidah, ‘Peran Orang Tua Pada Kemandirian 
Anak Usia Dini’, Pendidikan : Early Childhood, 3.1 (2019), 4. 

13Sofia Zahara, dkk, ‘Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Menggunakan 
Media Sosial Di Tengah Pandemi COVID-19’, Kolaborasi Resolusi Konflik, 3.1 (2021), 109. 
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Peran orang tua terhadap anak harus ditegakkan sesuai dengan 

tanggung jawab yang seharusnya, karena cara orang tua bertindak menjadi 

contoh bagi anak. Orang tua memiliki peran yang signifikan dalam 

memengaruhi anak, terutama ketika anak rentan terhadap pengaruh luar.14 

Konsisten dalam tindakan orang tua menciptakan pegangan yang kuat bagi 

anak, memainkan peran kunci dalam membentuk nilai, norma dan tanggung 

jawab. Ini juga menggaris bawahi dampak besar yang dimiliki orang tua 

terhadap perkembangan anak, terutama dalam menghadapi pengaruh luar. 

Anak-anak menggunakan internet melalui berbagai perangkat, 

seringkali dengan lebih mudah dan cakap daripada orang tua. Oleh karena 

itu, penting bagi orang tua untuk bisa mengawasi dan mengontrol aktivitas 

online anak-anak mereka.15 Dibutuhkan pendidikan dan pengawasan yang 

bijak agar anak-anak dapat belajar denganaman dan bertanggung jawab di 

dunia digital, serta mencegah potensi risiko yang mungkin timbul. 

Karena anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh luar yang luas dan 

beragam di era modern ini, pentingnya peran orang tua sebagai pendidik 

utama dalam keluarga ditekankan. Hal ini diperkuat dengan pentingnya kerja 

sama dalam mendidik anak. Keluarga tidak hanya memiliki peran sentral 

dalam pendidikan anak-anak, tetapi juga memperkuat perannya dalam 

memberikan teladan perilaku yang baik kepada mereka. Keluarga menjadi 

sumber pengetahuan pertama bagi anak. Cara yang baik untuk mengedukasi 

seorang anak dalam era globalisasi ialah dengan memperkenalkan Internet 

 

 
 

14‘Peran Orang Tua Dalam Program Pembelajaran 
Https://Paudpedia.Kemdikbud.Go.Id/Uploads/Pdfs/TINY_20221121_114808.Pdf’, Situs 
Resmi Direktorat Paud (9 DESEMBER 2023). 

15Saifuddin Chalim & E. Oos M. Anwas, ‘Peran Orang Tua Dan Guru Dalam 
Membangun Internat Sebagai Sumber Pembelajaran’, Penyuluhan, 14.1 (2019), 39. 
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dengan bijak sesuai dengan usia mereka dan menemani serta mengawasi 

anak dalam menggunakan teknologi canggih.16 Hal ini dimulai dengan 

mendorong anak untuk berbicara dan berinteraksi tentang aktivitas sehari- 

harinya. Mintalah anak-anak untuk berbicara tentang pengalaman mereka 

sehari-hari atau kegiatan yang mereka lakukan di sekolah. 

B. Media Sosial 

1. Pengertian media sosial 

Media sosial adalah gabungan dari dua kata, yaitu media dan sosial. 

Media merujuk pada alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. 

Sedangkan sosial mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat 

atau peduli terhadap kepentingan umum.17 Media sosial adalah suatu 

platfrom digital guna melakukan aktivitas sosial bagi penggunanya. 

Media sosial, atau yang sering disebut sebagai sosial media, adalah 

platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi atau 

berbagi konten seperti tulisan, foto, dan video. Ini adalah platform digital 

yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi 

penggunanya.18 Pentingnya pelantar digital ini terletak pada kemampuannya 

untuk mendukung interaksi dan pertukaran informasi diantara pengguna, 

menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang. Namun, seiring 

dengan manfaatnya, penting juga untuk aspek keamanan, privasi, dan etika 

dalam penggunaan pelantar digital untuk memastikan lingkungan yang 

positif dan aman bagi penggunanya. 

 
 
 

16Abdul Kadir & Arif Hidayat, ‘Peran Orang Tua Dalam Pemanfaatan Media Sosial 
Terhadap Pendidikan Anak’, Publikasi Ilmiah, 1.1 (2019), 3–4. 

17KBBI Daring, ‘Http://Kbbi.Keemdugbud.Go.Id’. 

18 ‘Media Sosial” Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Media_sosial’ (19 Oktober 2023 
16.20 WITA). 
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Menurut Mandibergh, media sosial adalah platform yang memfasilitasi 

kerja sama antara pengguna untuk menciptakan konten. Shirky menganggap 

media sosial sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam 

berbagi dan bekerja sama secara kolektif di luar kerangka institusi atau 

organisasi. Boyd menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat 

lunak yang memungkinkan individu atau komunitas untuk berkumpul, 

berbagi, berkomunikasi, dan kadang-kadang berkolaborasi atau bermain. 

Van Dijk menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang 

menekankan pada eksistensi pengguna dan memfasilitasi mereka dalam 

beraktivitas dan berkolaborasi, sehingga dapat dilihat sebagai fasilitator 

online yang memperkuat hubungan antar pengguna serta ikatan sosial. Mike 

dan Young mengartikan media sosial sebagai hasil dari konvergensi antara 

komunikasi personal antar individu dan media publik untuk berinteraksi 

dengan berbagai orang tanpa kekhususan individu.19 

Dari penjelasan tersebut peneliti media sosial adalah platform yang 

menyediakan interaksi sosial melalui internet, tanpa memandang jarak, 

ruang, atau waktu. 

2. Manfaat media sosial 

Ada beberapa keuntungan dalam menggunakan media sosial, seperti 

mudahnya untuk mendapatkan inspirasi dan meningkatkan kreativitas, serta 

kemampuan untuk menjalin pertemanan dan jaringan dengan berbagai 

individu tanpa hambatan komunikasi. Selain itu, media sosial juga 

memungkinkan    untuk    menemukan    peluang    bisnis    dan    memperoleh 

 
 
 
 
 

19Rulli Nasrullah, Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi 
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015). 
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informasi tentang perkembangan dunia dengan lebih mudah.20 Meskipun 

demikian, perlu diingat untuk tetap bijak dalam penggunaannya agar tidak 

terjerumus dalam dampak negatifnya. 

Manfaat lain dari media sosia sebagai alat pembelajaran, mendengar 

dan berbagi informasi, alat untuk dokumentasi, administrasi, dan integrasi, 

juga alat untuk perencanaan, strategi, dan manajemen, serta alat untuk 

kontrol, evaluasi, dan pengukuran. 

Dilihat dari dampak positifnya yang menjadi pengembangan dasar 

dalam pendidikan anak-anak dengan peningkatan metode pembelajaran 

yang bisa didapat dari sosial media yang sedemikian luas bisa memberikan 

warna atau wajah baru dalam sistem pendidikan dunia, yang dikenal dengan 

berbagai istilah e-learning, remove learning, online learning, web based 

learning, computer-based learning, dan virtual course room. Serta 

memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas 

pergaulan media sosial dan mempermudah penyebaran informasi secara 

cepat. 

Pada sisi negatif, kenakalan dan tindak menyimpang pada anak-anak 

maupun remaja semakin meningkat serta lemahnya kewibawaan adat atau 

tradisi di masyarkat, pola interaksi antarmanusia yang berubah, serta 

Apabila sosial media yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak 

bermanfaat, maka akan berdampak negatif seperti membuat anak-anak 

menjadi kurang disiplin dalam masa-masa perkembangan mereka dan 

bersifat malas terutama karena terlalu asik bersosialisasi dengan teman- 

 
 
 
 

20Cahyana Kumbul Widada, ‘Mengambil Manfaat Media Sosial Dalam 
Mengembangkan Layanan’, Journal Documentation and Information Science, 2.1 (2018), 25– 
26. 
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teman yang baru dan menurut mereka menarik, juga cenderung membuat 

anak-anak dengan mudah untuk menyontek karya-karya orang lain, tidak 

sopan baik dalam berpakaian maupun berbicara karena meniru percakapan- 

percakapan di sosial media yang tidak tersaring dengan baik, sering 

bertengkar akibat adanya adegan-adegan yang berbahaya seperti adegan 

pornografi, kekerasan, peperangan, penganiayaan teman sendiri dan lain 

sebagainya, serta membuat anak bolos sekolah karena mereka merasa lebih 

nyaman untuk mengakses dunia maya walau melalui tempat bernama warnet 

dari pada belajar disekolah. 

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2oo8 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penggunaan media 

sosial dan internet secara umum, termasuk perlindungan terhadap anak- 

anak dari konten yang tidak pantas atau berbahaya. Pasal 27 dan 28 

khususnya mengatur tentang konten yang bersifat pornografi, penghinaan, 

dan ujaran kebencian, yang dapat berdampak pada anak-anak. Dimana pada 

pasal 27 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 berbunyi “Setiap Orang dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.21 

Serta pada pasal 28 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 berbunyi “Setiap Orang 

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok 

 
 
 
 
 

21Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008. 
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masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan 

(SARA).22 

C. Siyasah Syar’iyyah 

1. Pengertian siyasah syar’iyyah 

Secara etimologi, istilah “Siyasah Syar’iyyah” dapat didefiniskan 

dengan mengacu pada makna mendasar dari kata “Siyasah” yang bisa 

diartikan sebagai pengaturan, pengendalian, atau cara mengelola 

berdasarkan konsep pengendalian itu sendiri. Kata “Siyasah” sendiri berasal 

dari kata “Sa Sa YasuSu Siyasah”.23 Sering berjalannya waktu, istilah 

“Siyasah” juga telah diartikan sebagai administrasi pemerintah, urusan 

politik, dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat luas.24 

Istilah ini menjadi perhatian utama dalam memahami dinamika kebijakan 

dan pengaruhnya terhadap masyarakat. 

Dalam kerangka terminologisnya, istilah “Siyasah Syar’iyyah” merujuk 

pada konsep “Siyasah” seperti yang diuraikan oleh Suyuti Pulungan, yang 

merupakan ilmu pemerintahan untuk mengatur tugas domestik dan 

internasional, serta urusan sosial, dengan tujuan mengelola kehidupan 

berdasarkan prinsip keadilan dan konsitensi. Dengan kata lain, ini 

merupakan sistem regulasi yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan 

kesejahteraan umat manusia.25 Pentingnya sistem yang berorientasi pada 

 
 
 

 
 

22Republik Indonesia, Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektroik, 2008. 

23Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996). 417. 

24kurniati, Kajian Siyasah Syar’iyyah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 
(Alauddin University Press: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2021). 28. 

25Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994). 22-23. 
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keadilan dan berkelanjutan untuk mencapai tatanan masyarakat yang 

seimbang dan berdaya. 

Siyasah syar’iyyah adalah kewenangan pemerintah dalam 

menjalankan kebijakan melalui regulasi-regulasi, dengan tujuan mencapai 

kemaslahatan umat, selama tetap sesuai prinsip-prinsip ajaran agama, 

meskipun tidak selalu di dukung oleh dalil yang spesifik. Dengan demikian, 

siyasah syar’iyyah Ini adalah bentuk politik yang sejalan dengan prinsip- 

prinsip syariat Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, serta semua 

konsep yang terkait.26 Meskipun mungkin tanpa dalil tertentu, hal ini 

mencerminkan politik yang diakui dalam al-Qur’an dan hadis, dengan konsep 

sesuai ajaran syariat. 

Muhammad memaparkan pengertian Siyasah Syar’iyyah sebagai 

beriku: 

1. Siyasah Syar’iyyah berkaitan dengan administrasi dan regulasi 

kehidupan manusia. 

2. Administrasi dan regulasi ini dilaksanakan oleh penguasa. 

3. Tujuan peraturan tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan dan 

mencegah kerugian. 

4. Regulasi ini harus konsisten dengan prinsip universal dalam syariat 

islam.27 

2. Dasar hukum siyasah syar’iyyah 

Dalam hukum siyasah syar’iyyah pada dasarnya merujuk pada 

prinsip- prinsip hukum agama islam yang berkaitan langsung dengan 

 

 
 

26Kurniati. 

27Iqbal Muhammad, FIQIH SIYASAH : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 
Gaya Media, 2002). h. 51. 
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pemerintahan. Landasan hukum siyasah syar’iyyah jika di dalam al-Qur’an 

terdapat pada dalil QS al-Nisa’/4 : 58 yang berbunyi: 

ا   ت   ن اْ  ْ   مكح

 س 

 ه

ىلا

  ْ  ْ

 ا

تمْ   كح

 مْ   ْ  

 ْ  ْ   ْ  ب

  ْ
را
   ْ
 ا  

  ْ

  ْ  ْ ل 

 اْ   

 ْ  ا 

ْ  له  ْ

 ى

 ت ْ  ا

ْ   ؤ ا دْ   ْ

 ْ  ْ لْ   ا

 ىه مه

ْ   رك ت   ن

 ا   م

  ْ لل  ْ 

   ْ  ْ

 مأ  

 نا  

را ص  ْ  اْ   ْ 

 ع ب  

مس

   ْ  ْ 

ْ   كان لْ 

 ل  
 مْ   ك

ْ  ْ   ْ  ب

 نْ  ا ْ   

ْ  ْ   ام

ظعْ   

  ْ 

ْ   و  

ْ   ع  لل  ْ 

 ْ   ل

ْ  ا
 ن

  ْ

 ذ

 ع

  اْ  ب
 لْ 

 

 

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
yang berhak menerimanya. Dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- 
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat.”28 

 
Pada ayat tersebut menuntut agar memenuhi “amanat” kepada yang 

berhak. Amanat dalam konteks ini merujuk pada suatu yang dipercayakan 

kepada seseorang untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab 

Istilah “amanat” pada ayat tersebut memiliki cakupan yang sangat 

luas, mencakup “amanat” yang diberikan kepada hamba-Nya, “amanat” 

seseorang kepada sesamanya, “amanat” untuk diri sendiri. Amanat Allah 

kepada hamba-Nya melibatkan kewajiban untuk mematuhi perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya. 

Semua pemberian dari Allah SWT, termasuk apapun itu, sebaiknya 

dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Salah satu tanggung 

jawab seseorang terhadap sesamanya adalah mengembalikan amanah 

kepada pemiliknya tanpa mengurangi sedikitpun, tidak berkhianat, menjaga 

kerahasiaan, dan lain sebagainya, serta hal ini juga termasuk : 

 
 
 
 



26 

 

 
 

28Kementerian Agama RI, al - Qur’an Dan Terjemahnya (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 
2011). 
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1. Sikap adil penguasa terhadap rakyat dalam semua bidang, tanpa 

membeda-bedakan antara satu individu dengan yang lain dalam 

pelaksanaan hukum, bahkan terhadap anggota keluarga dan anak 

sendiri, sesuai dengan ajaran Allah sebagaimana yang dinyatakan 

dalam ayat ini: "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara 

manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil..." (al- 

Nisa'/4:58). Nabi Muhammad saw menjadi contoh yang memadai 

dalam hal ini. Beliau pernah menyatakan: "Jika Fatimah binti 

Muhammad melakukan pencurian, saya akan memutuskan tangan 

dia." 

2. Sikap adil ulama terhadap orang awam, yaitu menanamkan keyakinan 

yang benar dalam hati mereka, membimbing mereka ke arah amal 

yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, memberikan 

pendidikan yang berkualitas, mendorong untuk melakukan usaha 

yang halal, memberikan nasihat yang memperkuat iman, 

menghindarkan dari perbuatan dosa, membangkitkan semangat untuk 

berbuat baik, memberikan fatwa yang berguna sesuai dengan syariat 

Allah. 

3. Sikap adil suami terhadap istrinya, dan sebaliknya, termasuk dalam 

menjalankan kewajiban masing-masing terhadap pasangan, menjaga 

kerahasiaan, khususnya rahasia antara keduanya yang tidak pantas 

diketahui orang lain. Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri, yaitu 

melakukan tindakan yang bermanfaat bagi dirinya baik di dunia 

maupun akhirat, menghindari segala hal yang membahayakan dirinya 

di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. Prinsip yang sangat baik ini 

adalah melaksanakan amanah dan hukum dengan adil, tidak boleh 
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diabaikan, tetapi harus dihormati, dipertimbangkan, dan dijalankan 

dalam kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan 

akhirat29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29‘Tafsir Kemenag Https://Quranweb.Id/4/58/’ (25 OKTOBER 2023 16.25 WITA). 



 

 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

digunakan untuk mengeksplorasi fenomena atau gejala yang bersifat alami..1 

Sifat alami tersebut tidak dilakukan di laboraturiam melainkan dilakukan 

dilapangan. 

Penelitian kualitatif ini menekankan humanisme dan perilaku individu 

manusia sebagai respons terhadap pemahaman bahwa perilaku manusia 

dipengaruhi oleh aspek internal. Aspek internal ini mencakup keyakinan, 

pandangan politik, dan latar belakang sosial individu. Penelitian ini akan 

mengeksplorasi peran pemerintah dan orang tua dalam penggunaan media 

sosial oleh anak-anak di Kota Makassar. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian nantinya akan dilakukan di kota Makassar, pada Unit 

Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Kota 

Makassar. Daerah ini dijadikan tempat penelitian agar dapat dapat 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan diharapkan 

penelitian ini bisa langsung bermanfaat bagi peneliti. 

Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pemerintah diberi mandat sebagai pelaksana untuk memastikan pemenuhan 

hak-hak Perempuan dan Anak. Mandat ini telah diatur dalam regulasi No. 01 

 
 
 

1Zuthri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 
2021). 
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Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan 

terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan. Berdasarkan regulasi 

tersebut, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) didirikan di seluruh provinsi di Indonesia. Di Kota Makassar, Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mulai 

beroperasi pada tahun 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota 

Makassar No. 463./250/Kep/II/2010 tentang Pembentukan Tim Fasilitas 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kota Makassar. Namun, pada tahun 2020, Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar berganti 

nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak 

(UPT PPA) Kota Makassar melalui peraturan walikota Nomor 45 Tahun 2020. 

Peraturan ini mengatur tentang pembentukan posisi, struktur organisasi, 

fungsi dan tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPT PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak Kota Makassar. 

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) 

kota Makassar merupakan sebuah lembaga pelayanan yang bertujuan untuk 

memberikan informasi dan anak dalam berbagai aspek, mencakup 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan, 

penanggulangan tindak kekerasan, dan perdagangan yang berkaitan dengan 

perempuan dan anak. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan 

Anak (UPT PPA) Kota Makassar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang 

secara hierarkis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota 

Makassar. 
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Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) 

bertujuan untuk memberikan pelayanan yang memberdayakan perempuan 

dan anak korban kekerasan secara menyeluruh melalui perlindungan hukum, 

penanganan medis, psikososial, dan pendampingan. Ini dilakukan melalui 

kerja sama lintas disiplin dan institusi, melibatkan pemerintah dan 

masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. 

Berikut adalah fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang dirumuskan sebagai berikut: 

a. Menangani keluhan dan memberikan bimbingan kepada korban KtP/A; 

b. Melakukan pengalihan kasus yang memerlukan perawatan medis bagi 

korban KtP/A; 

c. Memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi korban KtP/A; 

d. Menegakkan hukum dan memberikan bantuan hukum kepada korban 

KtP/A; 

e. Mengkoordinasikan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban KtP/A; 

f. Memfasilitasi pemberdayaan korban KtP/A di bidang pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan untuk mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender. 

Visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan 

Anak (DP3A) Kota Makassar dapat diparafarase sebagai berikut: 

VISI: 

Mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam semua 

aspek kehidupan menuju kemajuan kota dunia. 

MISI: 

a. Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak di berbagai sektor. 
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b. Meningkatkan kualitas lembaga untuk memprioritaskan kesetaraan 

gender dan perlindungan anak. 

c. Meningkatkan partisipasi perempuan dan perlindungan anak dalam 

pembangunan.2 

Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan 

dan Anak (UPT PPA) Kota Makassar, sesuai dengan peraturan walikota 

Nomor 45 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembentukan kedudukan, 

susunan organisasi, fungsi, dan tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Makassar, meliputi: 

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak 

(UPT PPA). 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah cara atau metode yang dilakukan untuk mendekati 

atau menangani suatu masalah atau situasi. Dalam penelitian ini, digunakan 

dua pendekatan, yakni pendekatan yuridis empiris serta pendekatan 

berbasis syar’i. 

1. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai kajian 

hukum yang langsung menerapkan atau melaksanakan peraturan 

hukum normatif pada setiap peristiwa hukum konkrit yang ada di 

masyarakat. Juga menelaah prinsip-prinsip hukum yang terkait 

dengan regulasi perundang-undangan dalam konteks penelitian ini. 

 
 
 

2https://dp3a.makassarkota.go.id/sample-page/ di akses pada tanggal 2 Mei 2024, 
Pukul 08.34 WITA. 
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2. Pendekatan syar'i merupakan suatu metodologi yang berdasarkan 

pada prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk ajaran Al-Qur'an dan 

pandangan ulama yang relevan terhadap subjek yang akan diselidiki. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Diperoleh langsung dari sumbernya, hal ini merupakan data utama 

langsung dari penelitian lapangan yaitu penggunaan media sosial pada anak 

di Kota Makassar itu sendiri. 

b. Data sekunder 

Data sekunder, yang berasal dari literatur, artikel ilmiah, dan arsip, 

merupakan tambahan yang mendukung data primer terkait topik yang 

sedang diselidiki oleh peneliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Cara digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan, yang terdiri dari data-data yang menjadi materi dalam penelitian 

tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode 

seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Metode observasi merupakan teknik pengamatan langsung yang 

mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan. Observasi bertujuan untuk 

menggambarkan kondisi fisik dari lokasi yang sedang diselidiki oleh peneliti. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan 

sistematis langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti 

melakukan observasi di Kota Makassar. 
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2. Wawancara 

Menurut Berger pengertian wawancara adalah percakapan yang 

terjadi antara peneliti (yang mencari informasi) dan narasumber (yang 

dianggap memiliki informasi penting tentang suatu subjek).3 Tujuan dari 

teknik ini adalah untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara 

juga bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang objektif serta 

seimbang. Pertanyaan yang disusun secara terstruktur, dimulai dari yang 

sederhana hingga mencakup poko masalah yang diteliti. 

Tabel 1. 1 

Daftar Informan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam berbagai 

bentuk seperti tulisan, catatan, foto, dokumen, arsip, dan sumber-sumber 

yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. 

 
 

 
 

3Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif 
Disertai Contoh Praktis Skripsi, Tesis, Dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, 
Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran (Rawamangun: Prenda Media Group, 2020). 

No. Informan Jumlah keterangan 

1. Pejabat Pemberdayaan 

Perempuan dan perlindungan 

Anak 

1 orang 
 

2. Orang tua sekitar kota Makassar 2 orang 
 

3. Anak-anak sekitar kota Makassar 2 orang 
 

4. Ulama 1 orang 
 

 
Jumlah 6 orang 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat atau perangkat yang digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan 

pembahasan guna menjawab permasalahan yang terjadi. Berikut adalah 

instrumen penelitian yang digunakan: 

1. Peneliti (human riset) adalah individu yang bertanggung jawab atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil merupakan tanggung 

jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil 

penelitian suatu penelitian ilmiah. Keseriusan dan ketelitian dalam 

menyusun dan menjalankan penelitian merupakan ciri khas dari 

peran seorang peneliti. 

2. Pedoman wawancara adalah kumpulan petunjuk atau pertanyaan 

yang dirancang sebelumnya. Pedoman wawancara berfungsi untuk 

mengingatkan peneliti tentang aspek-aspek yang harus dibahas 

selama wawancara, dan juga sebagai daftar pengecekan untuk 

memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dibahas atau 

ditanyakan sebelumnya. 

3. Alat perekam / Handphone digunakan untuk memudahkan 

pengulangan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Jika 

kemungkinan data kurang jelas, maka akan lebih memudahkan 

peneliti sehingga peneliti tidak bertanya kembali kepada responden. 

4. Alat tulis merujuk pada perkakas yang digunakan untuk mencatat atau 

menuliskan simbol atau gambar pada suatu permukaan. Alat tulis, 

mulai dari pensil hingga pena, memiliki peran penting dalam 

menyampaikan ide dan informasi. Alat tulis menjadi mitra setia 

dalammenyampaikan pikiran, ide, dan kreativitas manusia. 
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F. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan Data 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah tahap dimana data yang muncul dari catatan- 

catatan lapangan yang dipilih, disederhanakan, dan diubah. Ini adalah bentuk 

analisis data yang memadu, mengklarifikasikan, menyempurnakan, 

menyaring dan mengatur data. 

b. Penyajian data 

Penyajian data merujuk pada pengorganisasian informasi (data) secara 

terstruktur yang memungkinkan untuk melakukan analisis, menarik 

kesimpulan, dan mengambil tindakan yang diperlukan. 

c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing / verification) 

Mulai dari tahap awal penelitian, peneliti telah aktif dalam mencari 

makna dari pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan 

hubungan sebab-akibat. Tujuannya adalah untuk membuat kesimpulan awal 

yang umum, walaupun belum sepenuhnya pasti. Kesimpulan ini dibuat 

berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. 

2. Analisis data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini disusun dan dianalisis 

menggunakan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk 

mengungkapkan realitas yang diamati berdasarkan hasil penelitian, dengan 

menyajikan penjelasan yang dibentuk tanpa menggunakan perhitungan 

matematis. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk memverifikasi keilmiahan penelitian 

serta untuk menguji keandalan data yang telah diperoleh. Dalam penelitian 
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ini, validasi data dilakukan melalui metode triagulasi, yang merupakan 

proses pemeriksaan data dari sumber-sumber yang beragam dengan 

menggunakan metode-metode yang berbeda pada berbagai waktu.4 

Adapun macam-macam triangulasi sebagai berikut : 

a. Triangulasi sumber data dilakukan untuk mengevaluasi keandalan data 

dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, 

seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya. 

b. Triangulasi metode merupakan upaya untuk menilai kevalidan data 

dengan membandingkan informasi yang sama yang diperoleh dari sumber 

yang identik, namun menggunakan teknik atau pendekatan yang berbeda. 

Sebagai contoh, data yang diperoleh dari observasi dapat diverifikasi 

melalui wawancara. 

c. Triangulasi waktu dapat mempengaruhi keandalan data. Misalnya, data 

yang diperoleh dari wawancara pada pagi hari ketika narasumber masih 

segar cenderung lebih valid. Untuk menguji keandalan data, penting untuk 

melakukan pencatatan dan pengecekan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda. 

Dalam penelitian ini, digunakan ketiga jenis triangulasi yang telah 

disebutkan sebelumnya. Data yang dikumpulkan kemudian diverifikasi dari 

berbagai sumber untuk memastikan keandalannya sehingga dapat dijadikan 

dasar untuk membuat kesimpulan. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan struktur yang 

telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat. 

Kombinasi triangulasi ini dilakukan selama kegiatan lapangan dan 

 
 
 
 

4Wijaya, Manajemen Kualitas Jasa (Jakarta: PT.Indeks, 2018). 
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memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara komprehensif. 

Oleh karena itu, diharapkan bahwa data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dengan menggunakan metodologi penelitian yang telah dijelaskan, 

diharapkan penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 

menghasilkan data yang akurat dan valid untuk menjawab rumusan masalah 

serta mencapai tujuan penelitian tersebut. 



 

 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Aturan Penggunaan Media Sosial Pada Anak-Anak 

Penggunaan media sosial oleh anak-anak diatur oleh beberapa 

undang-undang yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan menjamin 

keamanan mereka dari konten atau interaksi yang berbahaya. Beberapa 

aturan atau dasar hukum diantaranya: 

1. Pada undang-undang perlindungan anak 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang 

perlindungan khusus bagi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, 

korban pornografi maupun perilaku sosial yang menyimpang,1 hal ini 

termasuk di ranah digital. Pada pasal 59A mengatur perlindungan anak 

dalam penanganan yang cepat, pendampingan psikologi hingga ke 

pengadilan dan pemulihan, baik dari penyalahgunaan dalam media 

elektronik. 

Meskipun Pasal 59A tidak secara eksplisit menyebutkan media 

elektronik, perlindungan khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban 

pornografi, eksploitasi, dan kekerasan fisik dan/atau psikis di media 

elektronik termasuk dalam cakupan pasal ini. 

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan  Transaksi Elektronik mengatur tentang penggunaan media 

 
 
 

1Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014. 
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sosial dan internet secara umum, termasuk perlindungan terhadap anak- 

anak dari konten yang tidak pantas atau berbahaya. Pasal 27 dan 28 

khususnya mengatur tentang konten yang bersifat pornografi, penghinaan, 

dan ujaran kebencian, yang dapat berdampak pada anak-anak. Dimana pada 

pasal 27 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 berbunyi “Setiap Orang dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.2 

Serta pada pasal 28 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 berbunyi “Setiap Orang 

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan 

(SARA).3 

3. Undang-Undang pornongrafi 

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, melarang 

penyebaran dan akses terhadap konten pornografi, yang sangat relevan 

untuk melindungi anak-anak dari paparan konten tersebut di media sosial. 

Dalam perlindungan anak, Pasal 15 secara khusus mengatur bahwa setiap 

orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek 

pembuatan pornografi.4 Hal ini penting untuk mencegah eksploitasi seksual 

 
 
 
 
 
 

2Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

3Republik Indonesia, Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektroik. 

4Republik Indonesia, Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014. 
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terhadap anak-anak dan melindungi mereka dari paparan konten yang tidak 

pantas di media sosial. 

Dengan ketentuan yang ketat mengenai larangan pembuatan, 

penyebaran, dan akses terhadap pornografi, serta penegakan hukum yang 

tegas, undang-undang ini berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman 

bagi anak-anak. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung 

pada kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat 

luas dalam meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi 

publik. 

Regulasi Platform Media Sosial 

Regulasi adalah aturan atau hukum yang dibuat dan diterapkan oleh 

pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku, 

aktivitas, atau tata cara tertentu dalam masyarakat atau dalam sektor-sektor 

tertentu. Tujuan utama dari regulasi adalah untuk melindungi kepentingan 

umum, menjaga keamanan dan keadilan, serta memastikan bahwa kegiatan 

ekonomi dan sosial berjalan dengan baik dan tertib. Platform media sosial 

internasional seperti Facebook, Instagram, dan TikTok biasanya memiliki 

kebijakan sendiri yang mengatur batasan usia dan perlindungan anak. 

Misalnya, kebanyakan platform menetapkan usia minimal 13 tahun untuk 

membuat akun, sesuai dengan Children's Online Privacy Protection Act 

(COPPA) di Amerika Serikat, meskipun ini belum menjadi standar hukum di 

Indonesia. 

Dalam pelaksanaan dan pengawasan dinas pemberdayaan dan 

perlindungan anak di berbagai daerah, termasuk di kota Makassar, bertugas 

untuk menjalankan program dan kebijakan yang berkaitan dengan 
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perlindungan anak, termasuk edukasi tentang penggunaan media sosial yang 

aman. 

Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang yang khusus 

mengatur penggunaan media sosial oleh anak-anak, berbagai undang-undang 

yang ada memberikan kerangka hukum yang cukup untuk melindungi 

mereka. Pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh berbagai lembaga 

pemerintah, bekerja sama dengan platform media sosial dan masyarakat. 

Dalam undang-undang yang ada mengenai perlindungan anak, belum 

terdapat aturan khusus mengenai perlindungan anak pada media sosial. 

Namun, perlu ada penyesuaian untuk memperbaiki aspek perlindungan anak. 

Ini dimulai dari lingkup kecil, yaitu keluarga, di mana peran orang tua sangat 

penting. Di samping itu, lingkungan masyarakat juga memiliki pengaruh 

besar dan harus berperan adil dalam menjaga, melindungi, dan memenuhi 

hak-hak asasi manusia anak-anak.5 Menurut pasal 1 ayat (12) dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 

anak, ditegaskan bahwa hak anak merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Hak Asasi Manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang 

Tua, keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 Mieke Mindyasningrum. 

6 Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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B. Peran Pemerintah Dan Orang Tua Terhadap Anak Dalam 

Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar 

1. Peran Pemerintah Terhadap Anak dalam Penggunaan Media Sosial di 

Kota Makassar 

Media sosial merupakan aktivitas sosial yang dilakukan melalui 

jaringan internet atau berbagai macam platform-platfrom digital. Dalam 

penggunaan media sosial khususnya bagi anak-anak sudah hal biasa dan 

Setiap hari, mereka membuka media sosial tanpa henti, bahkan hampir sepanjang 

waktu mereka tidak melepaskan diri dari smartphone.7 

Hasil wawancara dengan ibu Sakina S.Kom menunjukkan bahwa: 

“Sekarang semua anak sudah punya sosial media, jadi keknya sudah wajib 
apalagi untuk orang tua. Anak-anak memang harus diajari, diedukasi 
bagaimana cara bermedia sosial, karena banyak anak-anak yang tidak 
terkontrol bermedia sosial, melakukan pembullyan di media sosial terus 
melakukan di tipu di media sosial, di grooming namanya mereka didekati, di 
puji, di sayang-sayang terus ada juga di tipu di suruh kirimkan uang misalnya, 
adakan juga itu di sosial media tapi dia di luar negeri, mereka berpacaran di 
media sosial terus mereka ditipu katanya mau dinikahi, kemudian di suruh 
mengirimkan uang eh ternyata penipuan. Jadi memang itu anak-anak harus 
di edukasi bagaimana menghindari hal seperti itu.”8 

 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa bahwa 

semua anak kini memiliki kehadiran di media sosial, sehingga menjadi 

semakin penting bagi orang tua untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan 

pendidikan anak-anak mengenai penggunaan media sosial. Anak-anak perlu 

diajari dan di didik tentang cara yang benar untuk berinteraksi dan 

berperilaku di dunia maya, karena banyak risiko dan bahaya yang dapat 

terjadi jika mereka tidak terkontrol. 

 
 

 
 

7Cahyono Anang Sugeng, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial 
Masyarakat Di Indonesia’, Publiciana, 09.1 (2016), 152. 

8Sakina, Kasubag TU UPTD PPA, Wawancara, Makassar, 14 Maret 2024. 
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Beberapa risiko yang dihadapi anak-anak dalam bermedia sosial 

termasuk praktek bullying, penipuan, grooming, dan bahkan eksploitasi 

finansial. Oleh karena itu, edukasi mengenai cara mengenali dan menghindari 

situasi berbahaya di media sosial sangatlah penting. Orang tua harus terlibat 

secara aktif dalam mengawasi kegiatan anak-anak mereka di media sosial, 

memberikan informasi tentang risiko yang mungkin mereka hadapi, dan 

membantu mereka mengembangkan keterampilan untuk menghadapi situasi 

tersebut dengan bijaksana. 

Selain itu, penting juga untuk mempromosikan sikap yang positif dan 

etika dalam bermedia sosial, seperti menghormati privasi orang lain, tidak 

menyebarluaskan informasi yang bersifat pribadi, dan Memanfaatkan media 

sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan cara yang sehat dan 

membangun hubungan yang positif. Dengan pendekatan holistic dan 

kolaboratif antara orang tua, sekolah, komunitas, dan pemerintah diharapkan 

anak-anak dapat menggunakan media sosial secara aman dan bertanggung 

jawab. 

Fitur-fitur media sosial memiliki kemampuan untuk memengaruhi 

anak-anak sehingga mereka tertarik dengan apa yang ditampilkan, yang pada 

akhirnya dapat menjadi pemicu untuk perilaku kriminal. Dalam hasil 

wawancara dengan ibu Sakina S. Kom, menyatakan bahwa : 
“Penggunaan sosial media itu memang suatu tantangan untuk kita disini, 
untuk kita semua terutama orang tua juga pemerintah karena salah satu 
penyebab tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu 
berasal dari sosial media, banyak korban-korban yang kami tangani itu 
berasal karena kekerasannya terjadi karena berkenalan di sosial media 
mereka kemudia berkenalan, sampai berpacaran kemudian di ajak ketemuan 
setelah ketemuan mereka biasanya, ada beberapa yang kami terima itu 
sampai mendapatkan kekerasan seksual sampai di perkosa. Memang 
tantangan sekali sosial media itu, kita harus bijak untuk menanggapi itu.”9 

 
 
 

 

9Sakina, Kasubag TU UPTD PPA, Wawancara, Makassar, 14 Maret 2024. 
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Peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial merupakan 

sebuah tantangan besar bagi masyarakat, terutama bagi orang tua dan 

pemerintah. Salah satu konsekuensi negatif yang serius dari penggunaan 

media sosial yakni meningkatnya angka kekerasan pada perempuan dan 

anak-anak. 

Banyak korban kekerasan yang dilaporkan berasal dari interaksi yang 

dimulai di media sosial, di mana orang-orang bertemu, berkenalan, bahkan 

berpacaran melalui platform tersebut. Sayangnya, dalam beberapa kasus, 

pertemuan tersebut dapat berujung pada kekerasan fisik atau seksual, 

seperti perkosaan. 

Tantangan ini menuntut tanggapan yang bijak dari semua pihak 

terkait. Orang tua perlu aktif terlibat dalam mengedukasi mengenai bahaya 

dan resiko yang terkait dengan penggunaan media sosial, serta memberikan 

bimbingan dalam menggunakan platform tersebut dengan aman dan 

bertanggung jawab. Pemerintah memiliki peran yang signifikan terhadap 

memberikan regulasi serta perlindungan bagi pengguna sosial media, serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap resiko yang terhubung. 

Selain itu, pendekatan kolaboratif antara semua pihak terlibat, 

termasuk pemerintah, lembaga sosial, sekolah, dan komunitas, diperlukan 

untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Dengan upaya bersama dan 

kesadaran yang meningkat, diharapkan dapat diciptakan lingkungan di media 

sosial yang lebih aman dan lebih peduli terhadap kesejahteraan semua 

penggunanya. 
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Dalam Prinsip-prinsip hak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan 

perkembangan merupakan hak asasi yang paling fundamental bagi anak- 

anak, yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, 

dan orang tua.10 Langkah penting untuk memastikan kesejahteraan dan 

pertumbuhan anak-anak serta diperlukannya pencegahan oleh pemerintah 

untuk melindungi anak-anak dari potensi risiko dan bahaya media sosial. 

Hasil wawancara bersama ibu Sakina S.Kom, menyatakan bahwa: 
“Langkah kongkret untuk pencegahan khususnya untuk dinas pemberdayaan 
perempuan jadi sekedar informasi, kami memang punya topoksi untuk 
melakukan pemberdayaan perempuan dan anak sekaligus untuk melakukan 
perlindungan. Nah, dinas pemberdayaaan perempuan itu khususnya untuk 
karena mempunyai beberapa bidang ilmu perempuan, bidang kualitas hidup 
perempuan, perlindungan anak. bidang perlindungan anak dibawahnya itu 
ada UPTD nya. Nah ini dia, UPTD Kota Makassar dan ada satu lagi lembaga 
namanya supagar. Nah untuk bidang-bidang yang berkantor di GTC yang kita 
tempat bersurat itu memang voksinya lebih ke pencegahan. Jadi mereka 
posisinya melakukan sosialisasi baik itu secara langsung, maksudnya itu 
seperti misalnya melakukan pertemuan di hotel denganmengundang aparat, 
misalnya aparat penegak hukum, ada juga dari kalangan masyarakat, ada 
juga perwakilan RT/RW, ada juga perwakilan imam-imam. Jadi mereka itu 
memang punya multifungsi untuk melakukan sosialisasi lebih ke pencegahan, 
salah satu temanya mereka. Kegitana mereka itu tentang sosial media, 
bahayanya sosial media seperti itu, selain melakukan pencegahan melalui 
secara langsung sosialisasi, kami juga gencar melakukan sosialisasi itu media 
sosial juga. Jadi kita juga tetap harus eksis di sosial media karena tidak 
menuntut kemungkinan masyarakat memang lebih banyak menggunakan 
sosial media lebih mudah mendapatkan informasi melalui sosial media kami 
memang lebih gencar melakukan edukasi, sosialisasi lewat akaun Instagram 
kami, kami juga berkaloborasi dengan universitas.”11 

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa dalam pencegahan 

penggunaan media sosial khususnya pada dinas pemberdayaan perempuan 

memiliki orientasi yang lebih kuat setelah pasca kejadian. Serta melakukan 

sosialisasi serta pendidikan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan 

 
 
 
 

10Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungana Anak. 

11Sakina, Kasubag TU UPTD PPA, Wawancara, Makassar, 14 Maret 2024 . 



46 
 

 
 
 

 

dan anak perlu ditingkatkan secara berkelanjutan baik pada pengguna media 

sosial. Selain sosialisasi langsung, pemerintah juga aktif menggunakan media 

sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi terkait pencegahan. 

Pemerintah memahami pentingnya eksistensi di platform online karena 

masyarakat banyak mengakses informasi melalui media sosial. 

Peran atau tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap penggunaan 

media sosial pada anak sebagai beikut: 

a. Pembatasan atau pembetukan kebijakan 

Pemerintah membuat kebijakan atau mengatur penggunaan media 

sosial pada anak. Dimana pemerintah melakukan pembatasan usia minimum 

untuk mendaftar akun media sosial, dan pembatasan konten yang tidak 

pantas pada anak, serta perlindungan privasi pada anak-anak. 

Pemerintah juga melakukan kerjasama bermitra dengan platform 

media sosial untuk memperluas fitur-fitur keamanan khusus untuk anak- 

anak, seperti filter konten dan pelaporan cyberbullying. 

b. Penyuluhan/sosialisasi 

Melakukan pendekatan sosialisasi dengan cara mengadakan 

pertemuan dengan berbagai pihak seperti kepada orang tua, guru, serta 

anak-anak sendiri. Hal ini juga biasa dilakukan dengan kampanye publik 

maupun seminar. 

Dalam sosialisasi ini pemerintah biasa melakukan dengan 

berkolaborasi dengan universitas ke sekolah-sekolah untuk memberikan 

edukasi kepada siswa-siswi. 

Pemerintah berharap media sosial (medsos) digunakan untuk 

kegiatan yang membangun, menginspirasi, kreativitas dan inovasi, serta 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat.12 Pemerintah juga selalu 

melakukan kolaborasi bersama dinas pendidikan agar anak-anak bisa 

mengguanakan media sosial secara efektif serta memberikan edukasi yang 

baik. Seperti wawancara ibu Sakina S.Kom, menyatakan bahwa: 
“Jadi memang pemerintah harus gencar melakukan edukasi, imbuan, 
sosialisasi kepada anak-anak khususnya anak-anak sekolah. Ini memang 
harus selalu dilakukan edukasi jadi kami dinas perempuan sudah sering 
melakukan kolaborasi dengan dinas pendidikan. Jadi kami menggandeng dari 
universitas, misalnya universitas UNM, kami gandeng psikologinya turut 
bersama-sama ke sekolah. Jadi, kami pilih salah satu sekolah terus kami 
kumpulkan siswanya di aula, terus di situ kami melakukan edukasi, edukasi 
mulai dari tindak kekerasan kemudian tentang bullying kemudian kami 
masuk juga ke sosmed seperti itu, jadi memang harus gencar dilakukan 
disetiap sekolah seperti itu.”13 

 
 

Peneliti membuat kesimpulan dari wawancara di atas bahwa memang 

pemerintah perlu secara aktif melakukan edukasi, pembinaan, dan sosialisasi 

terhadap anak-anak, khususnya mereka yang bersekolah. Hal ini penting 

untuk menangani isu-isu seperti kekerasan dan bullying, termasuk dampak 

negatif dari penggunaan media sosial. Dalam upaya ini, kolaborasi antara 

dinas pemerintahan dan universitas mereka bekerja sama untuk 

menyelenggarakan kegiatan edukasi di sekolah-sekolah, dengan melibatkan 

siswa-siswi. Tindakan ini menekankan pentingnya upaya yang konsisten dan 

menyeluruh dalam memperkuat kesadaran dan keterampilan siswa dalam 

menghadapi masalah-masalah tersebut. 

Dalam undang-undang yang ada mengenai perlindungan anak, belum 

terdapat aturan khusus mengenai perlindungan anak pada media sosial. 

Namun, perlu ada penyesuaian untuk memperbaiki aspek perlindungan anak. 

 

 
 

12Kominfo ‘Pemerintah Ingin Media Sosial Dimanfaatkan Untuk Hal Produktif’ Di 
akses 30 April 2024 pukul 15. 27 WITA. 

13Sakina, Kasubag TU UPTD PPA, Wawancara, Makassar, 14 Maret 2024. 
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Ini dimulai dari lingkup kecil, yaitu keluarga, di mana peran orang tua sangat 

penting. Di samping itu, lingkungan masyarakat juga memiliki pengaruh 

besar dan harus berperan adil dalam menjaga, melindungi, dan memenuhi 

hak-hak asasi manusia anak-anak.14 Menurut pasal 1 ayat (12) dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, ditegaskan bahwa hak anak merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Hak Asasi Manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan 

dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah.15 

2. Peran orang tua terhadap anak penggunaan media sosial 

Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk 

mengembangkan kreativitasnya tanpa pembatasan, tetapi tetap memantau 

perilaku anak agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Mereka tidak 

memaksa anak untuk menjadi sesuatu yang diinginkan oleh orang tua, dan 

mendukung semua keinginan anak selama itu bersifat positif.16 Sangat 

diperlukan agar orang tua bisa memantau dan mengontrol aktivitas anak- 

anak mereka saat menggunakan internet.17 

Dalam wawancara pak Paharuddin menyatakan bahwa : 

“Dalam mengawasi anak itu tidak mudah dalam penggunaan handphone, 
kenapa? Coba kalau mereka atau anak-anak itu sekamar dengan kita, 
berbicara porsonil itu dia punya kamar sendiri diingatkan saja kalau malam 
masih main ditegur saja tapi entah apakah berhenti main handphone atau 
tidak itu tidak tau karena dia dalam kamarnya,jadi di ingatkan sja kalao 

 
 
 

 

14Mieke Mindyasningrum. 

15Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

16Desi Ranita Sari & Amelia Zainur Rosyidah. 

17Anwas. 
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tengah malam kita dengan masih ada aktivitasnya main handphone ataukah 
main laptop itu saja yang kita tegur. Ya sesungguhnya bagi kita ini orang tua 
yang diinginkan kalau waktu tidur tidak perlu main handphone, kenapa? 
Karena main handphone itu kita tidak tau apa manfaatnya bagi dia atau anak. 
Dia mulai ketawa-tawa, terkadang kita dengar anak itu menelpon temannya, 
itu juga malah telpon teman. Memang penggunaan handphone itu hanya bisa 
terkontrol kalau anak sendiri yang menyadari apa yang anak itu bisa 
menahan dirinya untuk tidak main handphone pada jam-jam kapan jam-jam 
dia bisa menyantai. Memastikan anak itu sudah bisa bedakan karena kalau 
diarang susah, anak itu punya cara tersendiri untuk penggunaan handphone 
itu di kembalikan pada kesadarannya masing-masing, tapi itu idealnya anak 
harus tau ada batasan kapan orang bisa bermain handphone karena bisa 
mengganggu pola tidur.”18 

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara bersama bapak Rindu 

mengatakan bahwa: 

“Melakukan pemantauan media sosial anak dengan mengikuti media sosial 
atau bersama melakukan aktivitas yang menggunakan media sosial”19 

 
Dari kedua wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

mengawasi penggunaan handphone anak tidaklah mudah karena beberapa 

alasan. Pertama, anak-anak sering memiliki kamar sendiri dan aktivitasnya di 

dalam kamar tersebut sulit untuk dipantau secara langsung. Meskipun orang 

tua dapat memberi peringatan kepada anak, tetapi tidak ada jaminan bahwa 

anak akan menghentikan penggunaan handphone pada waktu yang 

ditentukan. Kedua, meskipun orang tua memberi peringatan tentang 

pentingnya tidur tanpa menggunakan handphone, namun seringkali anak 

tetap menggunakan handphone untuk berbagai kegiatan, seperti bermain 

game atau menelepon teman. Penggunaan handphone oleh anak sulit untuk 

dikontrol secara total, dan seringkali hanya anak yang bisa mengontrol 

dirinya sendiri. 

 
 
 

 
 

18Paharuddin, Orang Tua, Wawancara, Makassar, 3 April 2024. 

19Rindu, Orang Tua, Wawancara, Makassar, 4 April 2024. 
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Memberikan dukungan secara menyeluruh kepada anak-anak, 

memastikan pertumbuhan mereka yang seimbang dan optimal di berbagai 

dimensi kehidupan. Sesuai dengan wawancara pak Paharuddin menyatakan 

bahwa: 
“Peluang anak lebih banyak belajar melalui gadjet dibandingkan orang tua. 
Orang tua tidak punya kemampuan untuk pengembangan keterampilan 
karena kecenderungannya anak-anak itu lebih cepat dia memahami 
penggunaan handphone di bandingkan orang tua.”20 

Hal ini dapat menyebabkan anak-anak lebih sering mengandalkan 

gadget untuk pembelajaran dan hiburan daripada menghabiskan waktu 

bersama orang tua untuk pengembangan keterampilan. Namun, kolaborasi 

antara anak-anak dan orang tua dalam menggunakan teknologi dapat 

menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan kemampuan dan 

pemahaman bersama. 

Peran orang tua memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk 

respons anak terhadap pengaruh luar maka perlunya pembatasan bermedia 

sosial bagi anak-anak. 

Dalam wawancara bersama Firzana menyatakan bahwa: 
“Dulu itu waktu masih sekamar sama orang tua itu pembatasan 
menggunakan media sosial itu batasnya sampai jam 1O malam tapi pas sudah 
tidak sekamar tetap main handphone tapi sampai jam 12. Menurut orang tua 
itu penggunaan sampai jam 10 paling bagusmi karna main sampai malam 
tapi tidak sampai malam sekali juga.”21 

Tidak jauh berbeda dengan Wafiqa menyatakan bahwa: 
”Kita kita menggunakan media sosial, sangat berlebihan sangat berdampak 
pada kehidupan pribadi”22 

Orang tua tersebut memiliki kesadaran akan pentingnya pembatasan 

waktu dalam penggunaan media sosial untuk menjaga keseimbangan antara 

 
 
 
 

20Paharuddin, Orang Tua, Wawancara, Makassar, 3 April 2024. 

21Firzana, Anak, Wawancara, Makassar, 3 April 2024. 

22Wafiqa, Anak, Wawancara, Makassar, 4 April 2024. 



51 
 

 
 
 

 

kegiatan online dan kehidupan pribadi yang sehat. Mereka menganggap 

bahwa batas waktu yang telah ditetapkan adalah yang paling sesuai untuk 

mendukung pola tidur dan kesejahteraan anak. 

C. Dampak Positif Dan Negatif Dalam Penggunaan Media Sosial Pada 

Anak-Anak 

Berbagai konsekuensi positif dan negatif dari media sosial kini 

menyatu dalam kehidupan sehari-hari anak. Media sosial telah memberikan 

pengaruh dunia informasi yang tiada habisnya, termasuk informasi yang 

diperlukan untuk sains, informasi yang tidak berhubungan dengan sains, dan 

informasi terlarang. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam 

membimbing anak-anaknya, termasuk dalam mengenali informasi yang 

seharusnya dihindari. Kecanduan internet pada anak-anak bisa 

memperburuk kehidupan sosial mereka. 

Dalam wawancara bersama bapak Rindu, ia menyatakan bahwa: 
“Banyak sekali perubahan terhadap anaknya, tapi dominan lebih ke positif, 
jadi untuk mendukung hal positif dari media sosial tersebut, saya melakukan 
dengan memfasilitasi mereka dengan wifi.”23 

Bahkan tidak jauh berbeda dengan apa yang bapak Paharuddin katakan: 
“Anak yang tidak terlalu kecanduan handphone menurut saya, karena jika 
kecanduan bisa membuat dia gelisah dan lain-lain, anak saya tidak sampai 
begitu sehat tapi bagi orang tua tergantung anak. Kalau anak itu di rumah 
tidak punya pekerjaan hanya handphone saja itu bisa jadi terpapar atau 
kecanduan karena kita punya aktivitas yang teratur menjadi terpapar atau 
menjadi korban media sosial itu bisalah dihindari itu.”24 

Dari wawancara dia atas peneliti menyimpulkan bahwa media sosial 

memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak-anak. Meskipun 

ada perubahan yang terjadi, dominan lebih ke arah positif. Salah satu cara 

 

 
 

23Rindu, Orang Tua, Wawancara, Makassar, 4 April 2024. 

24Paharuddin, Orang Tua, Wawancara, Makassar, 3 April 2024. 
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yang dilakukan untuk mendukung dampak positif dari media sosial adalah 

dengan memfasilitasi anak-anak dengan akses wifi. Namun, penting untuk 

diingat bahwa kecanduan handphone dapat berdampak negatif terhadap 

kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua memantau 

penggunaan handphone anak-anak mereka dan memastikan bahwa mereka 

memiliki aktivitas lain yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian, anak-anak dapat terhindar dari paparan berlebihan atau 

kecanduan terhadap media sosial. 

Namun, orang tua dapat melakukan beberapa langkah untuk 

memantau dan mengawasi penggunaan handphone anak. Salah satunya 

adalah dengan mengikuti media sosial yang digunakan oleh anak atau 

melakukan aktivitas bersama yang melibatkan penggunaan media sosial. 

Dengan demikian, orang tua dapat memahami lebih baik bagaimana anak 

menggunakan media sosial dan memberikan bimbingan yang sesuai. 

Idealnya, anak juga harus diberi pemahaman tentang batasan-batasan dalam 

penggunaan handphone supaya mereka bisa lebih baik mengatur diri mereka 

sendiri dan menghindari gangguan terhadap pola tidur mereka. 

Dalam wawancara bersama Firzana menyatakan bahwa: 
“Waktu online yang saya gunakan itu lumayan lama, dalam sehari itu 
lumayan lama apalagi dalam bermedia sosial, yang paling saya sukai dalam 
bermedia sosial itu, melihat video-video lucu dan menarik, kemudian aplikasi 
yang saya sukai ialah Instagram dan tiktok, whatsapp juga, maksudnya 
berkali-kali saya buka dalam sehari yang paling sering saya mainkan itu 
Instagram dan tiktok”25 

Berbeda dengan wawancara dari Wafiqa menyatakan bahwa: 
“Dengan media sosial saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman maupun 
keluarga yang jauh pun sekali.”26 

 
 
 

 
 

25Firzana, Anak, Wawancara, Makassar, 3 April 2024. 

26Wafiqa, Anak, Wawancara, Makassar, 4 April 2024. 
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Menghabiskan waktu yang cukup lama dalam sehari untuk aktivitas 

online, terutama di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. 

Serta anak lebih condong menikmati konten video yang lucu dan menarik di 

platform tersebut. Media sosial juga memberikan kesempatan kepada anak- 

anak untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga yang berada di tempat 

yang jauh dengan mudah. Anak-anak lebih aktif dan terlibat dalam interaksi 

sosial dan konsumsi konten digital melalui aplikasi-aplikasi yang disukai. 

Anak-anak yang belum lugas dalam bermedia sosial sehingga apa yang 

timbul dari perasaanya mereka tunjukkan perilaku itu di media sosial. 

Sehingga membuat para oknum yang gencar mencari anak-anak untuk 

dijadikan mangsa mereka melakukan eksploitasi seksual akan dengan mudah 

didapatkan karena upah yang mereka janjikan untuk anak-anak membuatnya 

tergiur dan cenderung mengikuti perintah dari para oknum. Mulai dari 

melakukan foto bugil, merekam bagian tubuh yang tidak pantas di 

publikasikan pada orang dan melayani orang-orang dewasa yang tengah 

jenuh pada rutinitas mereka. Sehingga semakin berkembangnya dunia saat 

ini yang justru sangat berbahaya bagi anak-anak yang belum tahu mana hal 

yang harus mereka lakukan. Dalam wawancara ibu Sakinah S. Kom, 

menyatakan bahwa: 
“Masuk di Undang-Undang perlindungan anak, jadi itu sudah di atur di 
Undang-Undang anak, kemudian juga masuk di Undang-Undang TPKS 
(Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Jadi sejak ada Undang-Undang TPKS, 
dinas kekerasan sosial bukan hanya, kan kemarin itu dikatakan jika dia 
diperkosa, terus dilecehkan, sekarang lebih ke ini lagi diperketat. Kekerasan 
seksual bisa juga dikatakan lewat di perverbal, jadi misalnya ada laki-laki 
nongrong kemudian perempuan lewat terus mereka panggil ini perempuan 
ih cantiknya, seksinya atau kata-kata yang melecehkan itu bisa dipidana, bisa 
juga lewat sosial media, kan di sosial media itu di Instagram biasanya ada 
orang yang melakukan pelecehan yang verbal, bukan verbal sih apasih 
namanya itu kalau di sosial media, yang jelas di sosial media mereka juga 
melontarkan kata-kata verbal, kata-kata seksual, itu juga bisa pembullyan. Itu 
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bisa di UU TPKS tapi memang tantangannya di buktikan, yah seperti itu tapi 
itu bisa pakai UU TPKS.”27 

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa wawancara 

diatas membahas bagaimana kekerasan seksual itu diatur dalam dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (TPKS) menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya 

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), penanganan 

terhadap kasus kekerasan seksual telah mengalami pengetatan. 

Selain kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual fisik yang telah 

diatur sebelumnya, wawancara tersebut juga menyoroti kekerasan verbal 

atau non-fisik yang dapat terjadi melalui interaksi langsung maupun media 

sosial. Misalnya, perilaku menyebutkan kata-kata yang merendahkan, 

melecehkan, atau mengandung unsur seksual dapat menjadi dasar untuk 

melakukan tindakan hukum di bawah Undang-Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS). 

Namun, tantangan utama dalam kasus-kasus kekerasan verbal atau 

non-fisik adalah pembuktian. Meskipun demikian, Undang-Undang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan hukum yang 

memungkinkan penegakan hukum terhadap perilaku semacam itu, baik 

dalam konteks fisik maupun verbal, seperti yang dilakukan melalui media 

sosial. 

Dilihat dari dampak positifnya diantaranya: 

1. Berkomunikasi dengan banyak orang menjadi lebih mudah melalui 

media sosial. Misalnya, kita bisa dengan mudah berinteraksi dengan 

 
 
 

 

 
27Sakina, Kasubag TU UPTD PPA, Wawancara, Makassar, 14 Maret 2024. 
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artis favorit yang aktif di platform media sosial seperti Facebook dan 

Twitter. 

2. Media sosial memungkinkan kita untuk memperluas jaringan sosial 

kita dengan berbagai orang. Hal ini sangat menguntungkan bagi 

mereka yang ingin memperluas pergaulan atau mencari teman. 

3. Dalam era media sosial saat ini, jarak fisik dan perbedaan waktu 

bukan lagi hambatan besar. Kita tetap dapat berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan orang lain tanpa terhalang oleh jarak geografis 

yang jauh. 

4. Media sosial memberikan platform yang memudahkan orang untuk 

mengekspresikan diri. Baik itu orang biasa, orang yang pemalu, atau 

yang sulit mengekspresikan diri secara langsung di depan umum, kini 

dapat menyuarakan pendapat mereka dengan lebih bebas. 

5. Informasi dapat tersebar dengan cepat melalui media sosial. Siapa pun 

dapat dengan mudah menyebarkan informasi baru dan orang lain 

dapat dengan cepat mengakses informasi tersebut melalui platform 

media sosial, tanpa batasan waktu. 

6. Memberikan ranah tempat pembelajaran yang lebih. Dimana anak bisa 

memuat hal positif dalam platform media sosial khususnya pada 

platform media pembelajaran. 

Dilihat dari sisi negatifnya diantaranya : 

1. Karena kemudahan berinteraksi melalui media sosial, tingkat 

interaksi secara langsung cenderung menurun, membuat seseorang 

kurang termotivasi untuk bertemu langsung dengan orang lain. 
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2. Dengan kenyamanan dan kepraktisan media sosial, orang-orang 

dapat menjadi terlalu tergantung pada internet, yang pada akhirnya 

dapat menyebabkan kecanduan terhadap penggunaan internet. 

3. Tanpa menyaring lingkungan sosial kita dengan hati-hati, kita rentan 

terhadap pengaruh negatif dari orang-orang di sekitar kita, sama 

seperti dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Kekerasan seksual atau kata-kata seksual serta terjadinya 

pembuliying, dan adanya adegan-adegan yang berbahaya seperti 

adegan pornografi, kekerasan, peperangan, penganiayaan teman 

sendiri dan lain sebagainya dalam media sosial tersebut. 

Dalam konteks perspektif siyasah syar’iyyah, dimana siyasah 

syar’iyyah adalah kewenangan pemerintah untuk membuat kebijakan 

melalui berbagai peraturan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan 

masyarakat, asalkan tidak bertentangan prinsip-prinsip ajaran agama. 

Dalam wawancara bersama bapak Dr. H. Andi Muhammad Akmal, 

S.Ag.,M.H.I. menyatakan bahwa : 

“Siyasah syar’iyyah begini pemahaman agama ada namanya maqashid 
syari’iyyah, maqashid syar’iyyah artinya tujuan, pemberlakukan suatu 
tatanan hukum, mengarah kepada kemaslahatan maqashid syar’iyyah. 
Contoh maqashidnya orang puasa, supaya muncul kehadrat sosial, 
maqashidnya orang sholat untuk mengingatkan Allah, maka maqashidnya 
penggunaan media sosial untuk memudahkan urusan, melancarkan 
komunikasi. Sisa yang diperlukan juga siyasah syar’iyyah. Siyasah syar’iyyah 
disini adalah bagaimana perangkat-perangkat hokum mulai RT/RW, 
kelurahan, kecamatan, sampai pemerintahan kota, sampai undang-undang 
legislasi mengatur bagaimana penggunaan media itu kepada anak, contohnya 
kan juga biasa itu di tv ada 17 tahun keatas ada sekian tahunkan itu, kan itu 
juga satu langkah pemerintah dan semuanya juga terpadu, tidak mungkin 
disalahkan semua kepada guru, meski terpadu itu orang tua, guru dan tokoh 
masyarakat yang ada. Artinya siapapun yang melihat ada penyimpangan buat 
perangkat-perangkat aturan, misalkan handphone anak tidak terdeteksi, 
tidak terkoneksi dengan yang pornografi dan tidak game online.”28 

 

 
 

28Andi Muhammad Akmal, Ulama, Wawancara, Makassar, 22 maret 2024. 
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Dengan demikian pentingnya memahami prinsip-prinsip agama dalam 

mengatur penggunaan media sosial, serta perlunya tata kelola yang baik dari 

pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapai 

penggunaan yang sehat dan bertanggung jawab dari media sosial, khususnya 

bagi anak-anak. 

Landasan hukum siyasah syar’iyyah jika di dalam al-Qur’an terdapat 

pada dalil QS al-Nisa’/4 : 58 yang berbunyi: 
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ىلا

  ْ  ْ

 ا
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 مْ   ْ  
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   ْ
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  ْ
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Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
yang berhak menerimanya. Dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- 
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat.”29 

 
Pada penggunaan media sosial pada anak di era modern, kemajuan 

teknologi memberikan Salah satu dampak yang cukup besar terhadap 

kehidupan masyarakat global adalah teknologi informasi, khususnya 

Internet.30 

Dalam wawancara bersama bapak Dr. H. Andi Muhammad Akmal, 

S.Ag.,M.H.I. menyatakan bahwa : 
“Media sosial tidak bisa dilepaskan dari dunia saat ini karena kita paham ada 
pandangan sosiolog namanya mountaspe menyatakan trias politika yang 
menguasai dunia itu ada tiga eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi kalau saya 
tamabah satu komunikatif. Nah, sekarang eranya komunikasi orang tentunya 

 
 
 

 2011). 
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29Kementer
ian Agama 
RI, al - 

Qur’an Dan Terjemahnya (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 

 
30Dea Larissa Saeful Arianto, Sabri Samin, ‘Perlindungan Terhadap Anak Korban 

Kecanduan Game Online Studi Kasus Di Kota Makassar’, Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, 
3.3 (2022), 589–90. 
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media sosial supaya dengan komunikasi bisa dimudahkan termasuk juga 
dengan orang tua ke anak, anak ke orang tua. Nah, sekarang kalau ditanya 
bagaimana penggunaan media sosial terhadap anak dalam konteks kekinian 
dibutuhkan dan diperlukan. Nah, cuman yang diperlukan disini adalah 
bagaimana pengawasan kita, semesta infooder masksudnya semua pihak- 
pihak yang terkait ya orang tua, ya sekolah, ya lingkungan untuk memberikan 
pengawasan kepada anak supaya mendapatkan nilai positif dari penggunaan 
media sosial. Misalnya pembelajaran, itu perlu semua rata-rata semua 
penggunaan media sosial yang ada komunikasi informasi. Jadi dibutuhkannya 
tapi dengan proses pengawasandan sifatnya positif untuk menunjang 
pendidikan anak.31 

Dari wawancara tersebut bahwa media sosial merupakan bagian tak 

terpisahkan dari dunia saat ini, seiring dengan penggunaan yang semakin 

luas dalam berbagai aspek kehidupan. Istilah “trias politika” merujuk pada 

konsep pembagian kekuasaan dalam tiga cabang pemerintahan yaitu 

eksekutif, legislatif, yudikatif telah berkembang dengan tambahan dimensi 

komunikatif, yang merujuk pada peran penting komunikasi dalam kehidupan 

modern. 

Dalam konteks ini, peran media sosial sangat signifikan dalam 

memudahkan komunikasi antarindividu, termasuk antara orang tua dan 

anak. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan media sosial oleh 

anak-anak membutuhkan pengawasan yang baik dari berbagai pihak, seperti 

orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar. Tujuannya adalah agar anak-anak 

dapat memperoleh manfaat positif dari penggunaan media sosial, seperti 

pembelajaran dan komunikasi informasi, sambil meminimalkan risiko yang 

mungkin timbul. Serta Media sosial mengandung banyak sekali berita palsu, 

sehingga sudah sepatutnya untuk tidak mudah menerima terlebih dahulu 

sebelum menyebarluaskan. 

Dalam Q.S. al-Hujurat/49:6 yang berbunyi : 
 
 
 
 
 
 

31Andi Muhammad Akmal, Ulama, Wawancara, Makassar, 22 maret 2024. 
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Terjemahnya: 

َ   نيَ   م
 د
 ن

لت  َ  

 ع مَ   

 ما

 ف  

لَ  

 ع ى

بص اىح

  َ 

 ت  ف  

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang 
kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar 
kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan (-mu) 
yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”32 

 
Pada ayat tersebut menguraikan bagaimana berlaku dengan sesama 

manusia, termasuk kepada orang fasik. Diawali dengan tuntunan bagaimana 

menghadapi orang fasik, Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman! 

Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita yang 

penting, maka janganlah kamu tergesa-gesa menerima berita itu, tetapi 

telitilah terlebih dahulu kebenarannya. Hal ini penting dilakukan agar kamu 

tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan kamu 

mengikuti berita itu yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu yang 

terlanjur kamu lakukan. Ayat ini memberikan tuntunan kepada kaum muslim 

agar berhati-hati dalam menerima berita terutama jika bersumber dari orang 

yang fasik. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk 

menghindarkan penyesalan akibat tindakan yang diakibatkan oleh berita 

yang belum diteliti kebenarannya. 

Dengan demikian, pengawasan yang tepat dan sifatnya positif menjadi 

kunci untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam mendukung 

pendidikan anak-anak. 

Dalam wawancara bersama Dr. H. Andi Muhammad Akmal, S.Ag.,M.H.I. 

menyatakan bahwa: 

 
 
 
 

32Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 
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“Positifnya bahwa segala hal yang terkait dengan nilai perkembangan dan 
pendidikan anak itu semua diperlukan media sosial untuk membekap 
kemudian sisi positifnya itu juga ada, sisi positifnya karena kalau lepas dari 
pengawasan orang tua itukan tantangan kita, jadi yang perlu juga dipilah itu 
anak, itukan juga definisinya anak yang semua berusia sebelum balik 
menurut saya. Definisi anak semua usia, anggaplah usia SD. Sekarang kalau 
usia SD yang tinggal diluar rumah orang tuanya, ada usia SD yang mondok, 
kalau yang mondok jelas sudah aman, kalau yang pergi sekolah baru kembali 
ingat yang mempengaruhi anak itu ada tiga, orang tua di keluarganya,guru di 
sekolahnya, tokoh masyarakat dilingkungannya. Sehingga kita lepas kontrol 
bapak juga sibuk di handphonenya, ibu juga sibuk di handphonenya, anak 
juga sibuk main game, game online, tayangan porno, maupun banyak menyita 
waktu sehinggah pelajaranya tidak, waktu belajarnya terkurangi, waktu 
istirahat juga terkurangi, semua mengarah ke situ. Jadi artinya inikan media 
sosial suatu yang mubah yang boleh sisa bagaimana orangnya untuk 
menggunakannya”33 

Dari wawancara tersebut bahwa media sosial memiliki peran yang 

penting dalam perkembangan dan pendidikan anak. Serta memiliki sisi 

positif, seperti memberikan tantangan dan memungkinkan anak untuk 

mandiri, penggunaan media sosial juga harus diawasi dengan baik oleh orang 

tua dan melibatkan peran penting dari guru dan tokoh masyarakat dalam 

lingkungan anak. Namun, jika tidak diatur dengan baik, penggunaan media 

sosial dapat mengganggu waktu belajar dan istirahat anak, serta 

memengaruhi perilaku mereka secara negatif. Oleh karena itu, penting bagi 

orang tua untuk memantau dan membatasi penggunaan media sosial anak 

agar dapat memaksimalkan manfaatnya tanpa mengorbankan pendidikan 

dan perkembangan mereka. Seperti dalam QS al-Nisa/4:9 yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 
 
 
 
 
 

33Andi Muhammad Akmal, Ulama, Wawancara, Makassar, 22 Maret 2024. 
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“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar.”34 

Orang-orang harus merasa bertanggung jawab terhadap anak-anak 

yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, terutama jika anak-anak itu masih 

kecil atau lemah. Mereka harus memperlakukan anak-anak tersebut dengan 

kehati-hatian dan penuh kasih, menjaga harta benda mereka, memberikan 

pendidikan yang layak, dan menjauhkan mereka dari segala bentuk 

gangguan. Selain itu, dalam berkomunikasi dengan mereka, mereka harus 

menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadilan dan kebaikan. 

Karena mereka tahu bahwa Allah selalu mengawasi perlakuan mereka 

terhadap anak-anak tersebut.35 

Serta maksud dari kata lemah disini lemah pengawasan, lemah dalam 

pendidikan termasuk kecenderungan dalam gadget itu. Ini dapat mencakup 

kurangnya pemantauan orang tua terhadap aktivitas online anak-anak 

mereka, kurangnya pengetahuan tentang pengaruh gadget dan media sosial 

pada perkembangan anak, serta kurangnya kebijaksanaan dalam mengatur 

waktu dan jenis konten yang diakses oleh anak-anak. 

Hadis Nabi   Muhammad   Saw.   juga   memberikan   arahan   dalam 

menggunakan media sosial, berikut bunyinya: 
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Artinya: 
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34Kementerian Agama RI. 

35https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html Di akses pada tanggal 5 
Mei 2024 pukul 11. 20 WITA. 

https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html


65 
 

 
 
 

 
“Dari Abu al-Khair bahwa dia mendengar ‘Abdullah bin Amr bin al- 
Ash keduanya berkata, “Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya 
kepada Rasulullah saw, “Muslim yang bagaimana yang paling baik?” 
Beliau menjawab: “Yaitu seorang muslim yang orang lain merasa 
aman dari gangguan lisan dan tangannya.” (H.R. Muslim) 

Pada hadis tersebut menerepkan bahwa dalam berinteraksi di media 

sosial, saling menghormati dan menghargai. Gunakan bahasa yang santun 

dan tidak menyinggung perasaan dalam media sosial. Menggunakan media 

sosial yang sehat dan Menghindarkan isi status atau komentar yang 

menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Selain itu jangan 

ada muatan radikalisme, intoleransi, kekerasan, dan terorisme. Apabila 

dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, harus saling 

menghormati. Dan tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong 

(hoax) dan ujaran kebencian (hatespeech) di media sosial. 

Oleh karena itu, penting bagi para orang tua dan pengasuh untuk 

meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan media 

sosial oleh anak-anak, serta memastikan bahwa pendidikan yang diberikan 

kepada mereka mencakup pemahaman tentang penggunaan gadget yang 

sehat dan aman. Ini sesuai dengan prinsip-prinsp yang terdapat pada al- 

Qur’an menekankan pentingnya menjaga anak-anak dan mengawasi aktivitas 

mereka untuk melindungi mereka dari bahaya dan memastikan 

perkembangan yang sehat dan positif. 



 

 
 

 

 
 

 
A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

1. Aturan dalam penggunaan media sosial pada anak belum memiliki 

undang-undang yang khusus mengatur penggunaan media sosial oleh 

anak-anak, berbagai undang-undang yang ada memberikan kerangka 

hukum yang cukup untuk melindungi mereka. Pelaksanaan dan 

pengawasan dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, bekerja 

sama dengan platform media sosial dan masyarakat. 

2. Peran pemerintah dan orang tua terhadap anak dalam penggunaan 

media sosial di kota Makassar yaitu dalam peran pemerintah 

melakukan pengaturan atau pembentukan kebijakan pembatasan 

bermedia sosial pada anak serta melakukan penyuluhan atau 

sosialisasi. Sedangkan peran orang tua perlu mengawasi, membimbing 

serta memantau anak-anak dalam penggunaan media sosial serta 

pengembangan kebiasaan yang sehat dan bertanggung jawab dalam 

penggunaan teknologi. 

3. Dampak positif dan negatif dalam penggunaan media sosial pada anak 

yaitu dampak positifnya memudahkan pengembangan pendidikan 

serta memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, 

Pada sisi negatif, kenakalan dan tindak menyimpang pada anak-anak 

membuatnya kurang disiplin dan bersifat malas. Dalam konteks 

siyasah syar’iyyah melindungi anak-anak dari dampak negatif 

penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

agama maupun moral dan konten yang tidak pantas. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Diperlukan undang-undang khusus yang lebih rinci mengatur 

penggunaan media sosial oleh anak-anak untuk memastikan 

perlindungan yang lebih efektif. 

2. Pemerintah kota Makassar untuk mengambil langkah-langkah dalam 

meningkatkan kesadaran orang tua serta untuk memperkuat atau 

mengembangkan regulasi terhadap penggunaan media sosial bagi 

anak-anak. 

3. Upaya harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif seperti 

kenakalan remaja dan kurangnya disiplin, pengembangan program 

intervensi yang ditujukan untuk anak-anak dalam tanda-tanda 

penggunaan media sosial yang bermasalah. Pentingnya menyusun 

kebijakan yang tepat dan terarah berdasarkan prinsip- prinsip siyasah 

syar’iyyah prinsip-prinsip syariat Islam. 
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