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حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ
ه

 بِسْمِ اللّٰ

بِيَاءِ 
ْ
ن
َ ْ
فِ الْ َ شْْ

َ
 أ

َ
لَ
َ
مُ ع

َ
لَ  وَالسَّ

ُ
ة
َ
لَ ، وَالصَّ نَ مِي 

َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

ه
 لِلّٰ

ُ
حَمْد

ْ
ل
َ
، ا ِ

ه
 لِلّٰ

ُ
حَمْد

ْ
ل
َ
ا

 
ُ
ا بَعْد مَّ

َ
، أ نَ جْمَعِي 

َ
 آلِهِ وَصَحْبِهِ أ

َ
لَ
َ
، وَع نَ مُرْسَلِي 

ْ
  وَال
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba b Be ب
 ta t te ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 jim j Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د
 żal ż zet (dengan titik di ذ

atas) 
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 
 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 
 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 
 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
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 ha h ha هـ
 hamzah ‘ apostrof ء
 ya y ye ى

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 

apostrof (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut :  

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا´

 kasrah i i ا¸

 ḍammah u u ا 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

Contoh: 

يَف
ْ
 kaifa : ك

وَل
ْ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى́

 fatḥah dan wau au a dan u و́
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Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya’ ā a dan garis di ......ى´َ|ا َ´
atas 

 Kasrah dan ya’ ī i dan garis di ى
atas 

 Dammah dan wau ū u dan garis di  و
atas 

Contoh: 

ت
َ
 ma ta : ما

  rama :  رَم

يَل
ْ
 qī la : ق

 yamu tu :        يُمْوُت

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk ta ‟ marbu t ah ada dua, yaitu: ta ‟ marbu t ah yang 

hidup Ta‟marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) 

dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan "h". 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta ’ marbu t ah diikuti oleh kata 

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

maka ta ’ marbu t ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

  المدِينة
ُ
ة
َ
اضِل

ْ
ف
َ
ل
ُ
ا   : al-madī nah al-fa d ilah 

 al-h ikmah :  الِحكمة

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

 
َ
نا   rabbana : رَبَّ
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َ
يْنا جَّ

َ
  najjaina : ن

 
 
حَق

ْ
ل
َ
 al-h aqq : ا

مَ  عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و  
ُ
د
َ
 aduwwun‘ : ع

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ِـى  . maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ــــ

Contoh: 

لَِ  
َ
 Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع

رَب   
َ
 Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransli-

terasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُ 
َّ
لش
َ
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

 
ُ
ة
َ
زَل
ْ
ل لزَّ
َ
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

 
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
 al-falsafah : ا

 
ُ
د
َ
بِلَ

ْ
ل
َ
 al-bila du : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) 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: 

 
َ
مُرُوْن

ْ
أ
َ
 ta’muru na : ت

 
ُ
وْع
َّ
لن
َ
 al-naw‘u : ا

ء   ْ ي
َ

 syai’un : شْ

 
ُ
مِرْت

ُ
 umirtu : أ
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a n), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī  Ẓ ila l al-Qur’a n 

Al-Sunnah qabl al-tadwī n 

9. Lafẓ al-Jalālah ( ُالل) 

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

atau berkedudukan sebagai mud a f ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

اللِ  دِيْنُ   dī nulla h   ِبِالل billa h   

Adapun ta ’ marbu t ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz  al-

jala lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مْ 
ُ
ْ  ه ي ِ

اللِ  رَحْمَةِ  فن   = hum fī  rah matilla h 

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 Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (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. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan. Contoh: 
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Wa ma  Muh ammadun illa  rasu l 

Inna awwala baitin wudi‘a linna si lallaz ī  bi Bakkata muba rakan 

Syahru Ramad a n al-laz ī  unzila fī hi al-Qur’a n 

Nas ī r al-Dī n al-Tu sī  

Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaza lī  

Al-Munqiz  min al-D ala l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu  

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abu  al-Walī d Muh ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu  al-Walī d 
Muh ammad (bukan: Rusyd, Abu  al-Walī d Muh ammad Ibnu) 

Nas r H a mid Abu  Ẓaī d, ditulis menjadi: Abu  Ẓaī d, Nas r H a mid 

(bukan: Ẓaī d, Nas r H amī d Abu ) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh a nahu  wa ta‘a la   

saw. = s allalla hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala m 

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 A li ‘Imra n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Eliza Ramadhani 

NIM : 50900121077 

Judul : Peran Tenaga Pendidik dalam Edukasi Penggunaan Ponsel Pada 
Anak Penyandang Disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru 
Kabupaten Bone 

   
Penelitian ini membahas tentang Peran Tenaga Pendidik dalam Edukasi 

Penggunaan Ponsel pada Anak Penyandang Disabilitas di SLB Muhammadiyah 
Lamuru Kabupaten Bone, yang kemudian menyajikan substansi permasalahan 
yaitu : (1) Bagaimana hasil dari peran yang dilakukan oleh tenaga pendidik 
dalam edukasi penggunaan ponsel pada anak penyandang disabilitas di SLB 
Muhammadiyah Lamuru? (2) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh tenaga 
pendidik dalam proses edukasi anak penyandang disabilitas di SLB 
Muhammadiyah Lamuru? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
kesejahteraan sosial. Subjek penelitian ini adalah tenaga pendidik di SLB 
Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan 
metode observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teknik 
pengolahan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh 
tenaga pendidik dalam edukasi penggunaan ponsel pada anak penyandang 
disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru yaitu guru sebagai pendidik dan 
pengajar (educator), pembimbing (advisor), pelatih (trainor), penasehat 
(counselor) dan pendorong kreativitas (enabler). Dimana hasil dari peranan 
tersebut bagi anak penyandang disabilitas yaitu, mendukung pembelajaran, 
mengembangkan skill  dan meningkatkan kepercayaan diri anak. Adapun 
kendala yang dihadapi oleh tenaga pendidik dalam edukasi penggunaan 
ponsel anak penyandang disabilitas yaitu waktu, kondisi anak dan distruptive 
(keterbatasan). 

Implikasi penelitian yaitu : 1. Bagi Tenaga Pendidik, diharapkan untuk 
tetap selalu berusaha dalam memberikan edukasi terkait penggunaan ponsel 
dan dapat memperluas lagi terkait ilmu pemanfaatan teknologi pada ponsel 
untuk anak penyandang disabilitas.  2. Bagi pihak Sekolah atau Dinas 
Pendidikan setempat, diharapkan dapat lebih mengefektifkan waktu 
pembelajaran dengan didukung oleh fasilitas dan juga dana agar siswa yang 
bersekolah dapat dijemput untuk datang belajar rutin di sekolah lebih dari dua 
kali seminggu, demi peningkatan pemahaman dan perkembangan anak. 3. Bagi 
orang tua, diharapkan agar dapat lebih membantu tenaga pendidik lebih jauh 
lagi dalam proses belajar anak di rumah terkait penggunaan ponsel yang 
sangat berguna tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi dan hiburan 
tetapi juga sebagai alat bantu dan belajar jika dimanfaatkan dengan baik.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di seluruh dunia, penggunaan ponsel telah mengalami pertumbuhan 

yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, mengubah cara manusia 

berkomunikasi, bekerja dan mengakses informasi. Ponsel yang awalnya hanya 

berfungsi sebagai alat komunikasi suara, kini telah berevolusi menjadi 

perangkat multifungsi dengan kemampuan canggih seperti akses internet, 

aplikasi multimedia dan layanan berbasis lokasi. 

Kemajuan teknologi telah memberikan sumber (resources) informasi 

dan komunikasi yang amat luas dari apa yang telah dimiliki manusia.1 Pada 

zaman dimana teknologi semakin meresap dalam kehidupan sehari-hari, 

ponsel telah menjadi salah satu perangkat yang sangat penting bagi semua 

individu, termasuk mereka yang mengalami disabilitas yang semakin 

mengadopsi penggunaan ponsel dalam aktivitas sehari-hari mereka.  

Namun, bagi penyandang disabilitas, penggunaan ponsel bisa menjadi 

sebuah kendala, terutama saat mereka menempuh pendidikan di sekolah luar 

biasa yang memerlukan pendekatan dan peralatan pembelajaran yang 

disesuaikan khusus. Individu dengan disabilitas sering mengalami kesulitan 

dalam mengakses teknologi, yang mungkin disebabkan oleh beragam faktor 

seperti keterbatasan fisik, sensorik, atau kognitif yang memengaruhi 

kemampuan mereka untuk menggunakan ponsel secara optimal. 

                                                        

1 Amar Ahmad, "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi : Akar Revolusi 
Dan Berbagai Standarnya", Jurnal Dakwah Tablig, Vol. 13.No. 1 (Juni 2021), h. 137. 
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Kemudahan dalam mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) seperti pisau yang memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, TIK 

memberikan manfaat yang signifikan, tetapi di sisi lainnya, juga dapat 

menimbulkan dampak negatif yang serius.2 Dibalik manfaatnya, terdapat 

potensi serius akan bahaya konten yang tidak pantas atau merugikan, 

terutama bagi anak-anak dengan disabilitas. Anak-anak dengan disabilitas 

mungkin rentan terhadap konten yang tidak sesuai karena kemungkinan 

mereka untuk memahami dan menafsirkan konten tersebut mungkin berbeda 

dari anak-anak tanpa disabilitas.   

Salah satu bahaya yang muncul adalah paparan terhadap konten yang 

tidak sesuai dengan usia. Anak-anak dengan disabilitas mungkin tidak dapat 

memahami atau memilah konten yang tidak pantas, yang dapat 

mengakibatkan pengaruh negatif pada perkembangan sosial, emosional, dan 

psikologis mereka. Selain itu, konten yang merugikan seperti kekerasan atau 

pornografi dapat meningkatkan risiko trauma dan merusak kesejahteraan 

mental anak-anak dengan disabilitas.   

Tidak hanya itu, risiko penipuan dan pelecehan juga meningkat ketika 

anak-anak dengan disabilitas menggunakan ponsel. Mereka mungkin tidak 

mampu mengenali tanda-tanda bahaya atau melaporkan perilaku yang 

merugikan kepada orang dewasa yang tepat. Hal ini dapat meningkatkan risiko 

eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap anak-anak dengan disabilitas secara 

online.   

 

                                                        

2 Syarif Hidayatullah, Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendekatan Teoritis Dan 
Praktis Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa (Jakarta: TareBooks, 2021), h. 
6. 
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Selain dampak langsungnya, paparan terhadap konten yang tidak 

pantas juga dapat berdampak pada interaksi sosial anak-anak dengan 

disabilitas. Mereka mungkin merasa terasing atau tidak diakui di lingkungan 

sosial jika mereka terlibat dalam konten yang tidak sesuai atau merugikan 

secara online. Ini dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial dan 

memperdalam kesenjangan sosial yang mungkin sudah ada.   

Dalam aspek kesehatan, berkaitan dengan pengaruh durasi screen time 

terhadap anak, yakni peningkatan durasi penggunaan layar pada anak dapat 

menjadi isu yang signifikan, karena berbagai studi menunjukkan bahwa durasi 

penggunaan layar yang berlebihan dapat berkontribusi pada munculnya 

masalah serius seperti depresi dan kecemasan pada usia anak.  

Dari kesehatan fisik, screen time  yang berlebihan dapat menyebabkan 

berkurangnya aktivitas fisik anak, yang pada gilirannya meningkatkan resiko 

obesitas dan gangguan metabolik. Posisi tubuh yang buruk saat menggunakan 

perangkat digital juga dapat menyebabkan masalah muskuloskeletal, seperti 

nyeri leher dan punggung. Selain itu, paparan cahaya biru dari layar elektronik 

terutama pada malam hari dapat mengganggu pola tidur anak dengan 

menghambat produksi hormon melatonin yang berperan penting dalam 

mengatur siklus tidur. 

Sementara itu hasil dari studi tinjaua lainnya mengungkapkan bahwa 

peningkatan waktu penggunaan layar pada anak disebabkan oleh 

keterbatasan pengetahuan orang tua terkait pola asuh, khususnya dalam hal 

pendampingan dan pengawasan penggunaan perangkat digital.3 Selain itu, 

penggunaan perangkat digital yang berlebihan berpotensi meemicu 

                                                        

3 Susi Simanjuntak, "Literatur Review: Pengaruh Screen Time Terhadap Masalah 
Perilaku Anak", Jurnal Keperawatan, Vol. 11. No. 1 (Februari 2023), h. 77. 
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kecanduan, yang berdampak pada penurunan durasi tidur, serta memengaruhi 

kesehatan mental dan fisik anak. Minimnya interaksi sosial langsung, akibat 

waktu yang lebih banyak dihabiskan di depan layar juga dapat menghambat 

perkembangan kemampuan komunikasi interpersonal.4 

Oleh karena itu, penting bagi orang tua, pendidik, dan pembimbing 

untuk mengambil langkah-langkah preventif yang tepat untuk melindungi 

anak-anak dengan disabilitas dari bahaya konten buruk di ponsel. Ini termasuk 

penggunaan kontrol orang tua untuk membatasi akses mereka ke konten yang 

tidak sesuai, pendidikan yang tepat tentang penggunaan aman internet, serta 

dukungan dan pengawasan yang konsisten dari orang dewasa termasuk tenaga 

pendidik yang bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat diharapkan 

perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dengan disabilitas dalam 

menghadapi risiko yang ada di dunia digital yang kompleks ini. 

Namun yang paling penting fungsi pendidik di lembaga pendidikan 

khusus menjadi pemegang kunci peranan.  Pemanfaatan ponsel yang sesuai 

dan terarah memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap 

proses pembelajaran bagi siswa yang mengalami disabilitas karena setiap 

siswa menghadirkan kebutuhan belajar yang unik.  

Penting bagi pendidik untuk menyadari bahwa cara yang efektif untuk 

mengajarkan penggunaan ponsel kepada siswa dengan disabilitas mungkin 

berbeda dari pendekatan yang diterapkan pada siswa tanpa disabilitas. Seperti 

menerapkan strategi pembelajaran dengan pendekatan dimana guru sebagai 

pembimbing atau pemimpin dan fasilitator belajar, sehingga siswa disabilitas 

lebih banyak melakukan kegiatan sendiri atau dalam bentuk kelompok untuk 

                                                        

4 Ridwan Syam and others, "Sosialisasi NavigasiI Aman Di Dunia Maya : Membangun 
Perisai Digital Untuk Anak Anak", Vol. 5. No. 2 (Juli 2024), h. 168. 
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memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan bimbingan dan 

pengarahan guru.5 

Di SLB Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone, berdasarkan 

observasi awal peneliti dapat melihat siswa di sekolah luar biasa tersebut yang 

rata-rata sudah mengenal handphone atau ponsel, telah diajarkan untuk 

memanfaatkan ponsel dalam kehidupan sehar-hari sebagai alat untuk 

berkomunikasi, belajar dan juga sebagai hiburan untuk diri mereka sendiri. 

Siswa di sekolah tersebut berjumlah 30 siswa yang rata-rata adalah 

anak penyandang disabilitas intelektual atau biasa disebut dengan autis, 

disusul tuna grahita, tuna rungu, dan tuna netra, yang menggunakan ponsel 

sebagai alat untuk berkomunikasi dengan teman-temannya jika berada 

dirumah masing-masing, mengingat tempat tinggal mereka memang berbeda-

beda kecamatan dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp. Begitupun dengan 

anak tuna netra yang juga memanfaatkan fitur voice note pada aplikasi 

WhatsApp untuk berkirim pesan dengan teman, guru atau keluarganya. 

Penggunaan ponsel lainnya bagi anak-anak tersebut tentu saja dengan 

bermain game dan juga menonton youtube sebagai hiburan bagi diri mereka 

sendiri.  

Berdasarkan keadaan tersebut calon peneliti tertarik untuk meneliti 

dan mengobservasi lebih dalam bagaimana peran yang dilakukan oleh tenaga 

pendidik di sekolah luar biasa tersebut dalam mengedukasi maupun menjadi 

pendamping bagi anak disabilitas dalam penggunaan ponsel. Karena dapat 

kita lihat bahwa anak-anak disabilitas tersebut tentu saja atau berpotensi 

terkena dampak negatif ataupun buruk dari penggunaan ponsel. Terlebih lagi 

                                                        

5 Suharsiwi, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta: CV Prima Print, 
2017), h.160. 
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mereka adalah penyandang disabilitas yang berbeda dengan anak lainnya yang 

menjalani kehidupan yang normal. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian 

dengan judul “Peran Tenaga Pendidik dalam Edukasi Penggunaan Ponsel pada 

Anak Penyandang Disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone”, 

sebagai salah satu cara untuk mempelajari secara mendalam tentang kasus 

tersebut. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian bermaksud mengidentifikasi berbagai permasalahan 

signifikan dari latar permasalahan. Dari proses identifikasi permasalahan 

tersebut, kemudian direduksi menjadi dua sub permasalahan, yaitu  

a. Hasil dari Peran Tenaga Pendidik dalam Edukasi Penggunaan Ponsel pada 

Anak Penyandang Disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru 

b. Kendala yang dihadapi oleh Tenaga Pendidik dalam proses Edukasi Anak 

Penyandang Disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru 

2. Deskripsi Fokus 

a. Tenaga pendidik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para guru, 

pendidik khusus, staf pendukung pendidikan, atau profesional lain yang 

terlibat dalam mendidik dan membimbing siswa penyandang disabilitas di 

sekolah luar biasa. Mereka memiliki tanggung jawab untuk merancang dan 

memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu setiap 

siswa, termasuk dalam hal penggunaan ponsel sebagai alat pendidikan 

b. Edukasi penggunaan ponsel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

edukasi penggunaan ponsel bagi penyandang disabilitas di sekolah luar 
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biasa melibatkan serangkaian langkah dan strategi yang ditujukan untuk 

memberikan pemahaman, dukungan serta pengawasan kepada siswa 

dengan disabilitas dalam menggunakan ponsel secara efektif agar tidak 

terkena dampak buruk dari penggunaan ponsel. 

c. Anak penyandang disabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

merujuk kepada anak-anak di SLB Muhammadiyah Lamuru yang 

mengalami berbagai jenis disabilitas yang mungkin mempengaruhi 

kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, 

termasuk dalam hal penggunaan ponsel. Jenis disabilitas yang ada di SLB 

Muhammadiyah Lamuru ialah autis, tuna rungu, tuna netra dan tuna 

grahita. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Hasil dari Peran yang dilakukan Tenaga Pendidik dalam 

Edukasi Penggunaan Ponsel pada Anak Penyandang Disabilitas di SLB 

Muhammadiyah Lamuru? 

2. Bagaimana Kendala yang dihadapi oleh Tenaga Pendidik dalam proses 

Edukasi Anak Penyandang Disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Tujuan kajian pustaka (penelitian terdahulu) dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari 

penelitian yang dimaksud, dan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang 

diteliti belum pernah dibahas oleh peneliti lainnya, pokok masalah yang diteliti 
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mempunyai relevansi (sesuai atau tidak sesuai) dengan sejumlah teori yang 

telah ada.6  

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, ditemukan sejumlah hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan orientasi penelitian ini. 

Penelitian-penelitian tersebut mengkaji objek yang serupa, yakni tenaga 

pendidik atau penyandang disabilitas, namun terdapat perbedaan signifikan di 

antara masing-masing penelitian. Perbedaan tersebut mencakup aspek waktu 

dan lokasi penelitian, fokus kajian, perspektif pendekatan teoritis, metode 

yang digunakan, serta tujuan dan hasil penelitian yang dicapai. 

1. Skripsi Sri Wahyu Ningsih dari Institut Agama Islam Negeri 

Batusangkar yang dibuat pada tahun 2018 berjudul Komunikasi Guru 

dalam Mendidik Siswa Disabilitas Penyandang Tunarungu di Sekolah 

Luar Biasa Negeri 1 Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Metode yang 

digunakan adalah Kualitatif Deskriptif, yang menjelaskan mengenai 

Komunikasi guru dalam mendidik siswa disabilitas penyandang 

tunarungu dalam proses pembelajaran yaitu komunikasi verbal, dan 

komunikasi non verbal yang digunakan secara bersamaan. Dimana 

kendala komunikasi guru dalam mendidik siswa tunarungu salah 

satunya yaitu kurang pahamnya siswa tunarungu dengan bahasa yang 

digunakan guru, kurangnya dari segi intelektual siswa tunarungu yang 

mana ada yang cepat mengerti ada yang lama mengerti dan kurangnya 

media untuk menggambarkan sebuah kata dan komunikasi yang 

digunakan guru dalam mendidik siswa disabilitas penyandang 

tunarungu dalam proses pembelajaran yaitu komunikasi total, 

                                                        

6 Muljono Damopolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah : Makalah, Skripsi, 
Disertasi Dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.13-14. 
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komunikasi verbal dan komunikasi non verbal yang digunakan secara 

bersamaan, sedangkan di luar proses pembelajaran adalah komunikasi 

total, komunikasi verbal dan komunikasi non verbal yang digunakan 

secara bersamaan7 Relevenasi penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang guru dan juga 

siswa disabilitas, dimana pelaku atau yang fokus yang diteliti yaitu 

peranan guru tersebut terhadap siswa disabilitas. Namun yang menjadi 

pembeda yaitu penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai 

komunikasi yang digunakan oleh guru dalam mendidik siswa 

disabilitas, dan siswa disabilitas yang diteliti pun berfokus hanya pada 

siswa penyandang disabilitas tunarungu. Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan membahas mengenai peranan guru dalam 

mengedukasi siswa disabilitas terhadap penggunaan ponsel dan siswa 

disabilitas yang dimaksud yaitu mencakup semua siswa di sekolah luar 

biasa yang telah menggunakan ponsel baik itu mereka adalah 

disabilitas tunarungu maupun lainnya. 

2. Skripsi Muayyinatus Syahidah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember yang dibuat tahun 2023 berjudul Peran Guru 

Dalam Mengembangkan Potensi Diri Siswa Disabilitas Netra di Sekolah 

Luar Biasa Negeri Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah 

Kualitatif Deskriptif, penelitian ini menjelaskan peran guru dalam 

mengembangkan potensi diri siswa disabilitas netra di SLB Negeri 

Jember yaitu pada pemberian program khusus sesuai dengan hambatan 

yang dialami. Gambaran potensi diri siswa disabilitas netra di SLB 

                                                        

7 Sri Wahyu Ningsih, Komunikasi Guru Dalam Mendidik Siswa Disabilitas Penyandang 
Tunarungu Di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Skripsi (IAIN 
Batusangkar, 2018). 
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Negeri Jember yaitu masih dalam proses mengembangkan seluruh 

potensi yang dimiliki, dengan faktor pendukung yaitu kemauan siswa 

disabilitas netra dalam membangun aktualisasi diri, tetapi seringkali 

merasa tidak percaya diri akan kemampuan yang dimiliki serta 

lingkungan sekolah yang memberikan ruang aktualisasi diri. Lalu faktor 

penghambat yaitu kurang maksimalnya dukungan keluarga disebabkan 

oleh minimnya pengetahuan mengenai program khusus yang sesuai 

dengan siswa disabilitas netra dalam proses aktualisasi diri dan 

pandangan masyarakat yang negatif terhadap siswa disabilitas dapat 

menjadi penghambat proses aktualisasi diri.8 Penelitian ini juga cukup 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama 

membahas mengenai peran guru terhadap siswa disabilitas yang ada di 

sekolah luar biasa, tetapi yang menjadi pembeda yaitu penelitian 

terdahulu membahas mengenai peran guru dalam mengembangkan 

potensi diri siswa disabilitas khusus tuna netra.  

3. Skripsi Titik Mukarromah dari Institut Agama Islam Negeri Metro yang 

dibuat pada tahun 2019 berjudul Dampak Penggunaan Gadget pada 

Perkembangan Sosial Anak Usia Dini di Dusun Setia Bumi Kecamatan 

Seputih Banyak. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif 

Lapangan, penelitian ini menjelaskan tentang bentuk penggunaan 

gadget pada anak usia dini sangat berfariasi dengan durasi yang rata-

rata kurang lebih satu jam dalam sehari dengan bentuk permainan 

seperti game, menonton video kartun dan youtube sehingga 

mempunyai pengaruh terhadap perkembangan sosial anak usia dini 

                                                        

8 M Syahidah, Peran Guru Dalam Mengembangkan Potensi Diri Siswa Disabilitas Netra 
Di Sekolah Luar Biasa Negeri Jember, Skripsi (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023). 
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seperti contohnya anak menonton konten yang terdapat unsur 

kekerasan jika disalahgunakan sang anak bisa saja mempraktekkan 

kepada teman atau orang di sekitarnya. Namun hasil penelitian 

menunjukkan selain gadget media lain yang dapat berpengaruh 

terhadap perkembangan sosial anak usia dini yaitu televisi.9 Penelitian 

ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena membahas 

tentang gadget atau ponsel dimana juga sama tentang pengaruhnya 

terhadap anak-anak, yang menjadi pembeda yaitu penelitian terdahulu 

meneliti anak yang berusia dini dan normal bukan penyandang 

disabilitas di suatu dusun, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

membahas tentang anak penyandang disabilitas yang tidak semuanya 

berusia dini di lingkup sekolah luar biasa. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan masalah 

yang dikemukakan pada sub masalah maka peneliti mengemukakan: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan 

masalah, maka peneliti mengemukakan: 

a. Untuk mendeskripsikan hasil dari peran yang dilakukan oleh Tenaga 

Pendidik dalam Edukasi Penggunaan Ponsel pada Anak Penyandang 

Disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru 

                                                        

9 Titik Mukarromah, Dampak Penggunaan Gadget Pada Perkembangan Sosial Anak 
Usia Dini Di Dusun Setia Bumi Kecamatan Seputih Banyak, Skripsi (IAIN Metro, 2019). 
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b. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Tenaga Pendidik 

dalam proses Edukasi Penggunaan Ponsel pada Anak Penyandang 

Disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi 

menjadi dua yaitu antara lain: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian ini untuk menambah pengalaman peneliti di lapangan, 

dapat berguna sebagai referensi atau tambahan informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan di masa akan datang. 

2) Untuk menambah wawasan pemikiran tentang bagaimana peran 

tenaga pendidik dalam mengedukasi anak disabilitas di sekolah luar 

biasa 

3) Untuk akademik sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan sosial khususnya dalam kesejahteraan sosial dengan 

anak disabilitas sebagai salah satu objek penerima pelayanan 

kesejahteraan sosial 

b. Kegunaan Praktis 

1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka akan menjadi bahan 

pengembangan keterampilan tenaga pendidik dan pengembangan 

kebijakan sekolah. 

2) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi baru yang 

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tenaga Pendidik  

1. Definisi Tenaga Pendidik 

Tenaga pendidik atau yang biasa kita sebut sebagai pengajar ataupun 

guru ialah seseorang yang melakukan aktivitas mengajar di suatu sekolah atau 

tempat belajar. Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), guru 

adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) 

mengajar.1 Kemudian menurut UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pada Bab 1 Pasal 1, dinyatakan bahwa:  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.2 

Menurut Usman yang dikutip oleh Rusydi Ananda menegaskan bahwa 

profesi guru merupakan jabatan yang memerlukan keahlian khusus. Tugas 

tersebut tidak dapat dijalankan oleh individu yang tidak memiliki kompetensi 

yang memadai untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai 

seorang pendidik. Kemampuan berbicara atau pengetahuan dalam bidang 

tertentu saja belum cukup untuk menjadikan seseorang sebagai guru.3 Untuk 

menjadi seorang guru, terutama guru profesional diperlukan pemenuhan 

                                                        

1 Arti kata guru - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses pada tanggal 
6 Mei 2024. 

2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 2. 

3 Rusydi Ananda, Profesi Keguruan Perspektif Sains Dan Islam (Depok: Rajawali Pers, 
2019), h. 2. 
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persyaratan khusus, termasuk penguasaan mendalam terhadap aspek-aspek 

pendidikan, pengajaran, serta berbagai disiplin ilmu yang relevan. 

Dan menurut Wiyani yang juga dikutip oleh Rusydi Ananda 

mengumpulkan pendapat para ahli terkait dengan pengertian guru sebagai 

berikut.  

a. Ahmad Tafsir: guru adalah orang yang bertanggung jawab 

terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan 

perkembangan potensi peserta didik, baik potensi kognitif 

maupun potensi psikomotorik. 

b. Imam Barnadib: guru adalah setiap orang yang dengan sengaja 

memengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan. 

c. Ahmad D. Marimba: guru adalah orang yang memikul tanggung 

jawab untuk mendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak 

dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap pendidikan si 

terdidik. 

d. Hadari Nawawi: guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau 

memberikan pelajaran di kelas atau di sekolah. 

e. Ahmad Janan Asifuddin: guru adalah orang yang mengajar dan 

mentransformasikan ilmu serta menanamkan nilai-nilai 

terhadap peserta didik.  

f. Sutari Imam Barnadib: guru adalah setiap orang yang sengaja 

memengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaannya. 

g. Zakiah Daradjat: guru secara implisit telah merelakan dirinya 

menerima dan memikul tanggung jawab pendidikan yang 

dipikulkan di pundak para orang tua.4 

                                                        

4 Rusydi Ananda, Profesi Keguruan Perspektif Sains Dan Islam, h. 3. 
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Profesi guru adalah panggilan yang menuntut dedikasi yang tinggi dan 

tanggung jawab yang besar dalam membimbing dan membina generasi masa 

depan. Profesi guru tidak hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga merupakan 

tugas mulia yang memengaruhi masa depan masyarakat secara keseluruhan.  

Seorang guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif, mengelola kelas dengan efektif, dan menyampaikan materi 

pembelajaran dengan cara yang inspiratif dan informatif. Mereka juga harus 

mampu memahami kebutuhan dan keunikan setiap siswa, serta 

mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar 

individu.   

Selain itu, seorang guru juga berperan sebagai model dan teladan bagi 

para siswa, memperlihatkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap yang diharapkan 

dalam masyarakat. Mereka mendidik bukan hanya dalam hal akademik, tetapi 

juga membentuk karakter, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, dan 

membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari.   

Profesi guru membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kemampuan 

untuk terus belajar dan berkembang. Guru perlu mengikuti perkembangan 

terbaru dalam bidang pendidikan, menggunakan teknologi yang relevan, dan 

terus meningkatkan keterampilan mereka sebagai pendidik. Martabat atau 

kedudukan seorang guru dapat tercermin melalui berbagai aspek, seperti 

prestasi akademik, kestabilan ekonomi, dan posisi dalam struktur organisasi.5 

Dari penjabaran yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa guru 

adalah individu yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk 

                                                        

5 Imron Fauzi, Etika Profesi Keguruan (Jember: IAIN Jember Press, 2018), h. 65. 
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mengarahkan serta membina perkembangan anak didik, baik dalam konteks 

individu maupun dalam pembelajaran kelompok, baik di lingkungan sekolah 

maupun di luar lingkungan tersebut. Dalam penguraian ini, terungkap bahwa 

guru merupakan seorang profesional yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

yang bersifat profesional dalam proses pendidikan dan pembelajaran. 

2. Peran Tenaga Pendidik 

Peran guru dalam proses pembelajaran dengan siswa memiliki 

beragam aspek yang harus dijalankannya, guru dituntut untuk menginspirasi 

minat belajar siswa. Dalam peran sebagai contoh, tenaga pendidik harus 

menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam hal sikap, perilaku, dan nilai-nilai 

moral. Mereka harus menunjukkan integritas, tanggung jawab, kerja keras, dan 

kerjasama dalam setiap aspek kehidupan mereka, sehingga siswa dapat 

mengikuti jejak mereka dan menginternalisasi nilai-nilai yang mereka ajarkan.   

Peran guru mencakup segala bentuk partisipasi dalam mengajar dan 

membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini meliputi 

tanggung jawab guru dalam memberikan arahan, mengevaluasi, mengajar, 

mendidik, dan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan proses belajar-

mengajar.6 

Secara keseluruhan, peran tenaga pendidik sangatlah kompleks dan 

membutuhkan kombinasi dari berbagai keterampilan, pengetahuan, dan sikap 

yang mendalam. Mereka adalah pilar utama dalam membentuk generasi masa 

depan dan memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan serta membantu siswa mencapai potensi mereka secara maksimal. 

                                                        

6 Siti Maemunawati and Muhammad Alif, Peran Guru, Orang Tua, Metode Dan Media 
Pembelajaran : Strategi KBM Di Masa Pandemi Covid-19 (Banten: Penerbit 3M Media Karya 
Serang, 2020), h. 8. 
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Menurut Prey Katz yang dikutip oleh Siti Maemunawati dan Alif 

menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, sahabat yang dapat 

memberikan nasihat-nasihat, motivator, sebagai pemberi inspirasi dan 

dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta 

nilai-nilai, orang yang menguasai bahan yang di ajarkan.7 

Guru berperan sebagai perwakilan orang tua di lingkungan sekolah, 

atau sebagai individu yang memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga, 

mengarahkan, dan membimbing siswa dapat berkembang secara optimal 

dengan mengaktualisasikan seluruh kemampuan, minat, potensi serta bakat 

yang dimilikinya.8 

Dalam buku yang ditulis oleh Imron Fauzi dengan mengutip kajian 

Pullias dan Young, Manan, serta Yelon and Weinstein, dapat diidentifikasi 

sedikitnya 19 peran guru, yakni guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, 

pelatih, penasehat, pembaharu (innovator), model dan teladan, pribadi, 

peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, 

pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, evaluator, pengawet, 

dan sebagai kulminator. Dan dari 19 peran tersebut, Imron menjelaskan 

beberapa peran yang menurutnya memiliki relevansi langsung dengan proses 

pembelajaran.9 

a. Guru Sebagai Pendidik 

Guru berperan sebagai pendidik yang menjadi figur teladan, panutan 

dan model bagi peserta didik serta lingkungan sekitarnya. Dalam hal 

                                                        

7 Siti Maemunawati and Muhammad Alif, Peran Guru, Orang Tua, Metode Dan Media 
Pembelajaran : Strategi KBM Di Masa Pandemi Covid-19, h. 8.. 

8 M Syahidah, ‘Peran Guru Dalam Mengembangkan Potensi Diri Siswa Disabilitas Netra 
Di Sekolah Luar Biasa Negeri Jember, h 19. 

9 Imron Fauzi, Etika Profesi Keguruan , h. 81. 
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tanggung jawab guru harus memahami dan menginternalisasi nilai-

nilai, norma moral dan sosial, serta berusaha dengan nilai dan norma 

tersebut.10 Maka Peran guru sebagai pendidik, bertanggung jawab 

merancang dan mengelola lingkungan pembelajaran yang kondusif, 

merespons kebutuhan individual siswa, dan memberikan pengalaman 

pembelajaran yang bermakna. 

b. Guru Sebagai Pengajar 

Peran guru sebagai pengajar adalah inti dari proses pendidikan. Mereka 

bertanggung jawab atas penyampaian materi pelajaran dengan cara 

yang efektif dan berarti kepada siswa. Dalam proses ini, guru harus 

mengkomunikasikan materi secara efektif dan komprehensif agar 

mudah dipahami oleh murid. Murid umumnya menganggap guru 

sebagai sumber pengetahuan yang utama, sehingga guru harus 

mempersiapkan materi secara cermat sebelum disampaikan.11 

c. Guru Sebagai Pembimbing 

Guru memegang peran kunci dalam membimbing dan membentuk 

anak didik menuju kedewasaan. Kinerja seorang guru memiliki dampak 

yang besar pada sikap dan kepribadian anak didik. Beberapa studi 

tentang contoh dan kebiasaan yang ditunjukkan oleh guru 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian akademis 

anak. Hal ini menandakan bahwa contoh yang ditunjukkan dan 

kebiasaan yang dibentuk oleh guru tidak hanya memengaruhi karakter 

                                                        
10 Imron Fauzi, Etika Profesi Keguruan , h. 82. 

11 Siti Maemunawati and Muhammad Alif, Peran Guru, Orang Tua, Metode Dan Media 
Pembelajaran : Strategi KBM Di Masa Pandemi Covid-19, h. 11. 
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dan sikap anak, tetapi juga berdampak besar pada hasil belajar 

mereka.12 

d. Guru Sebagai Pelatih 

Guru berperan sebagai pelatih yang bertugas mengembangkan 

kompetensi dasar peserta didik sesuai dengan kemampuan 

individunya. Pelatihan yang diberikan, selain harus menyesuaikan 

dengan kompetensi dasar dan standar materi, harus pula melihat dari 

perbedaan individu murid dan situasi lingkungannya.13  

e. Guru Sebagai Penasehat 

Peran guru sebagai penasehat bagi peserta didik dan bahkan bagi orang 

tua, meskipun mereka mungkin tidak memiliki pelatihan khusus 

sebagai penasihat dan dalam beberapa hal tidak diharapkan 

memberikan nasihat.14 Mereka memainkan peran penting dalam 

membantu siswa mengatasi masalah, menyelesaikan konflik, dan 

membuat keputusan yang tepat.  

f. Guru Sebagai Pendorong Kreativitas 

Seorang guru harus memiliki kompetensi dan keterampilan dalam 

mengembangkan kreativitas peserta didik. Kreativitas peserta didik 

merujuk pada kemampuan mereka untuk mengombinasikan serta 

menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan data, informasi atau 

elemen-elemen yang telah tersedia.15 Peran guru sebagai pendorong 

kreativitas adalah penting dalam membantu siswa mengembangkan 

                                                        

12 Andi Sukri Syamsuri, Pendidikan, Guru Dan Pembelajaran (Makassar: PT. Nas Media 
Indonesia, 2021), h. 30. 

13 Imron Fauzi, Etika Profesi Keguruan , h. 85. 
14 Imron Fauzi, Etika Profesi Keguruan , h. 86. 
15 Imron Fauzi, Etika Profesi Keguruan , h. 87. 
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kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka. Guru tidak hanya 

menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang 

merangsang imajinasi dan inovasi.  

g. Guru Sebagai Emansipator dan Evaluator 

Sebagai emansipator, guru membebaskan siswa dari keterbatasan 

pengetahuan dan keyakinan yang mungkin mereka miliki, mendorong 

mereka untuk berpikir secara kritis, dan mengembangkan kemandirian 

dalam belajar. Sebagai evaluator, guru secara objektif mengevaluasi 

kemajuan siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan 

membantu siswa untuk mengidentifikasi area di mana mereka dapat 

meningkatkan.16 

Oleh karena itu peran guru memegang posisi yang sangat penting, 

karena keberhasilan dan mutu pendidikan sangat tergantung pada mereka. 

Guru diharapkan mampu mengurai dan menerapkan nilai-nilai yang terdapat 

dalam kurikulum, dan kemudian mengalirkannya kepada siswa melalui proses 

belajar-mengajar. Kurikulum dirancang untuk disampaikan kepada siswa 

melalui guru, sehingga memiliki dampak yang signifikan pada pengalaman 

belajar siswa. Guru, bahkan, menjadi representasi konkret dari kurikulum di 

ruang kelas bagi siswa. 

3. Karakteristik Kepribadian Tenaga Pendidik 

Kepribadian adalah karakteristik esensial yang mencerminkan sikap 

dan perilaku individu, membedakannya dari yang lain. Hal ini memiliki 

dampak yang signifikan pada individu yang menjalankan peran sebagai guru. 

Selain sebagai pembimbing, guru juga memegang posisi yang dianggap sebagai 

                                                        
16 Imron Fauzi, Etika Profesi Keguruan , h. 90. 



21 

 

contoh bagi siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah 

beberapa karakteristik dari tenaga pendidik professional.17 

a. Taat pada peraturan perundang-undangan 

Pemerintah memiliki wewenang dalam merumuskan kebijakan 

pendidikan di Indonesia. Melalui Departemen Pendidikan Nasional, 

pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan 

yang harus diikuti oleh aparatnya, termasuk guru, yang merupakan 

bagian dari aparat pemerintah. Oleh karena itu, guru diharapkan 

memahami kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam konteks 

pendidikan, sehingga dapat melaksanakan dan mematuhinya dengan 

baik. 

b. Memelihara dan meningkatkan organisasi profesi 

Pada kode etik guru butir 6 menyatakan bahwa “guru secara pribadi 

dan bersama-sama mengembangkan, meningkatkan mutu dan 

martabat profesinya”. Hal ini dapat dilakukan dengan guru bersama-

sama untuk memelihara dan lebih meningkatkan lagi mutu organisasi 

guru yang fungsinya berperan sebagai sarana perjuangan serta 

pengabdian. Organisasi guru yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI). Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mengamanatkan kepada guru untuk wajib menjadi anggota organisasi 

atau asosiasi profesi. Pembentukan dari organisasi maupun asosiasi 

                                                        

17 Munawir, Amilya Nurul Erindha, and Della Puspita Sari, "Memahami Karakteristik 
Guru Profesional’, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan", Vol. 8. No. 1 (Februari 2023), h. 187. 
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profesi yang dimaksud dilakukan sesuai peraturan perundang- 

undangan.18 

c. Memelihara hubungan dengan teman sejawat 

Guru diharapkan mampu membangun dan memelihara relasi yang 

positif dengan rekan seprofesinya di tempat kerja, sambil juga 

mendorong semangat kerjasama dan solidaritas di luar konteks 

pekerjaan mereka. 

d. Membimbing peserta didik 

Guru memiliki tugas untuk memberi arahan, menjaga, dan 

mengarahkan perkembangan siswa agar sesuai dengan bakat, minat, 

dan potensi individu mereka. Sifat-sifat yang paling disukai siswa dari 

seorang guru termasuk sikap demokratis, kebaikan hati, kesabaran, 

keadilan, konsistensi, transparansi, kemauan untuk membantu, 

keramahan, humor, keberagaman minat, penguasaan materi pelajaran, 

kepedulian, perhatian terhadap siswa, dan kerja sama. 

e. Taat pada pemimpin 

Seorang pendidik diharapkan memiliki ketaatan terhadap para 

pemimpinnya, mulai dari tingkat lokal hingga pusat, termasuk dalam 

lingkup dinas pendidikan. Ketaatan ini tercermin dalam pelaksanaan 

kebijakan dan pengikutan arahan yang diberikan oleh pihak yang 

berwenang. 

 

                                                        

18 Munawir, Amilya Nurul Erindha, and Della Puspita Sari, "Memahami Karakteristik 
Guru Profesional", Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, h. 187. 
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f. Guru harus memiliki komitmen terhadap profesionalitas dalam 

pelayanan dan pengabdian yang dilaksanakan berdasarkan kompetensi 

profesional serta falsafah hidup yang teguh. Guru memiliki tanggung 

jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siapapun yang 

memerlukan bantuannya, dengan menjunjung tinggi sifat dedikasi yang 

melekat dalam perannya. 

g. Menciptakan suasana baik di tempat kerja 

Kondisi kerja yang menyenangkan tentunya akan meningkatkan 

efisiensi kerja para pendidik. Para pendidik bertanggung jawab untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang positif demi mencapai kondisi 

kerja yang lebih efektif. 

Prinsip-prinsip profesionalisme yang telah diuraikan sebelumnya 

menjadi acuan dalam memandang peran guru di masyarakat modern. Oleh 

karena itu, diperlukan berbagai langkah untuk meningkatkan profesionalisme 

guru, termasuk di antaranya adalah melalui penyelenggaraan pelatihan-

pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai institusi pendidikan untuk 

membentuk gambaran seorang guru yang profesional. 

4. Pandangan Islam terhadap Tenaga Pendidik 

Dalam sudut pandang Islam, setiap profesi atau pekerjaan, termasuk 

profesi sebagai guru, memiliki kedudukan yang penting dan signifikan. 

Pekerjaan, menurut perspektif Islam, seharusnya dilakukan atas dasar 

kesadaran akan keberadaan Allah Swt. di mana motivasi utama dalam bekerja 

adalah untuk mencari keridhaan-Nya. Meskipun tindakan tersebut bisa jadi 
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dijalankan untuk kepentingan orang lain, niat yang mendasarinya haruslah 

berakar pada perintah Allah. 19  

Meskipun pada kenyataannya pekerjaan tersebut dilaksanakan untuk 

kepentingan orang lain, tetapi niat yang mendasarinya haruslah sesuai dengan 

perintah Allah Swt. maka niatnya pun juga harus karena Allah Swt.20 Dalam 

konteks pendidikan Islam pendidik sering kali disebut dengan berbagai istilah 

seperti, murabbi, mu’allim, mu’addib, mudarris dan mursyid. Setiap istilah 

tersebut memiliki makna dan peran yang spesifik sesuai dengan terminologi 

yang digunakan dalam pendidikan Islam.21 

Oleh karena itu dalam Islam, peran seorang guru memiliki signifikansi 

yang lebih strategis karena selain menjalankan misi keilmuan, guru juga 

memikul tugas suci yang meliputi misi dakwah dan misi kenabian. Tugas ini 

melibatkan pembimbingan dan pengarahan peserta didik menuju peningkatan 

moralitas yang baik serta ke arah jalan Allah Swt. 

Pengajar dapat melaksanakan tanggung jawab pembelajaran dengan 

efektif melalui pemahaman dan penguasaan terhadap beragam teori yang 

relevan dengan peran mereka sebagai pengajar. Dalam konteks ini, dari 

berbagai pandangan yang berasal dari ajaran Islam, termasuk Al-Quran dan 

Hadis, tentu banyak mengandung literatur-literatur yang membicarakan 

tentang peran pendidik. 

 

 

                                                        

19 Rusydi Ananda, Profesi Keguruan Perspektif Sains Dan Islam (Depok: Rajawali Pers, 
2019), h. 238.  

20 Mukhlis, "Hakikat Guru (Pendidik) Dalam Pandang Islam", Education Achievment: 
Journal of Science and Research, Vol. 1.No. 1 (November 2020), h. 4. 

21 Dwi Faruqi, Ayu Lestari, and Nur Hidayah, "Guru Dalam Perspektif Islam", Jurnal 
Kajian Ilmu Pendidikan (Tarbiyatul Misbah), Vol. 16. No. 1 (Juni 2023), h. 75. 
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Dalam salah satu Firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah/2:129 : 

ا 
َ
ن   رَبَّ

ْ
  فِيْهِمْ  وَابْعَث

ً
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
 ) ١٢٩  (ال

Terjemahanya : 

129.  Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari 
kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, 
mengajarkan kitab suci dan hikmah (sunah)38) kepada mereka, dan 
menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana.” 

38) Di antara arti hikmah adalah ‘sunah’, ‘pemahaman yang mendalam 
atas ajaran agama, kebenaran’, ‘pembicaraan yang akurat’, ‘rasa takut 
kepada Allah Swt.’, ‘kenabian’, ‘risalah’, ‘akal’, dan ‘keserasian antara 
pengetahuan dan pengamalan’.22 

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai seorang pendidik yang mulia, 

beliau tidak hanya mengajarkan ilmu, melainkan juga memiliki tugas yang 

lebih besar, yaitu menjaga kesucian manusia. Berdasarkan ayat tersebut, dapat 

dipahami bahwa salah satu tugas pendidik adalah melakukan penyucian jiwa. 

Oleh karena itu, pendidik seharusnya berperan dalam mengembangkan dan 

membersihkan jiwa peserta didik agar mereka dapat mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. dan menjauhkan diri dari keburukan.  

Peran guru atau pendidik dalam membentuk dan mengembangkan 

siswa di berbagai bidang, termasuk dalam aspek keagamaaan sangatlah 

penting, dan merupakan langkah krusial dalam pertumbuhan individu dan 

sosial. Sehingga dalam Islam pendidik mempunyai tugas yang signifikan dalam 

membentuk karakter peserta didik.23 

 

                                                        

22 Kementrian Agama RI.  Al-Qur’An Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, 
Juz 1-10 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 26. 

23 Alya Fadhluna Zamzam, Aufi Nadra Izzati, and M Inggit Prabowo, "Peran Guru Dalam 
Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur ’an Dan Hadits", Edu-Religia: Jurnal Kajian Pendidikan 
Islam Dan Keagamaan, Vol. 7.No. 4 (Oktober 2023), h. 259. 
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Sehingga dapat dikatakan dalam pandangan Islam, tenaga pendidik 

dihormati dan dianggap mempunyai tugas penting untuk membentuk individu 

untuk masa yang akan datang. Bukan sekedar dianggap menjadi seseorang 

yang membagikan ilmu, namun guru juga menjadi pembentuk moral, spiritual 

bagi generasi dikemudian hari. Profesi tenaga pendidik dilihat sebagai amanah 

yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan 

kesadaran akan keberadaan Allah Swt. Selain memberikan pengetahuan, 

tenaga pendidik juga diharapkan mampu menginspirasi peserta didik untuk 

mengembangkan akhlak mulia, kepedulian sosial, serta dedikasi terhadap ilmu 

dan kebenaran. 

B. Anak Penyandang Disabilitas 

1. Definisi Anak Disabilitas 

Beberapa definisi anak yang tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia adalah sebagai berikut  

a. Pengertian anak menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak: 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan24 

b. Pengertian anak menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan anak: 

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun dan belum pernah kawin.25 

c. Pengertian anak menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia: 

                                                        

24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
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Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) 
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.26 

Berdasarkan pengertian di atas, definisi anak adalah individu yang 

belum mencapai usia dewasa, yang biasanya ditetapkan pada usia 18 tahun, 

yang memiliki hak-hak dan perlindungan khusus dalam berbagai aspek 

kehidupannya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari 

eksploitasi, dan partisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan perkembangan 

fisik, mental, dan emosional mereka. Undang-undang sering kali menetapkan 

batasan usia untuk menentukan kapan seseorang secara hukum dianggap 

dewasa, dan anak-anak di bawah batasan usia ini dianggap memerlukan 

perlindungan khusus dan bimbingan untuk memastikan kesejahteraan dan 

perkembangan mereka. 

Namun sebelum itu catatan perkembangan istilah penyandang 

disabilitas di Indonesia mulai dari masa awal kemerdekaan Indonesia hingga 

tahun 2011, telah tercatat sekitar sepuluh istilah resmi yang digunakan untuk 

merujuk atau mengidentifikasi individu dengan disabilitas dalam berbagai 

konteks interaksi publik sehari-hari di Indonesia, baik dalam dokumen hukum 

nasional maupun lokal.27 Beberapa keterangan diantara istilah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani dan rohaninya. 

Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen Undang-Undang No. 12 

tahun 1954 tentang Dasar- dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah 

untuk seluruh Indonesia. 

                                                        

26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

27 Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan 
Definisi", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 20. No. 2 (Oktober 2019), h. 129. 
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b. Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk 

mempertahankan hidupnya. Istilah ini pernah digunakan dalam 

peraturan resmi berupa Undang-Undang No. 6 tahun 1974 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.  

c. Tuna. Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen resmi yaitu di 

bagian penjelasan dari Undang-Undang No. 6 tahun 1974 tentang 

Ketentuan- ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang sudah tidak 

berlaku lagi sejak digantikan peraturan baru. 

d. Penderita cacat. Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen 

Peraturan Pemerintah no 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan 

Sosial bagi penderita cacat. Juga pada Undang-Undang No 14 tahun 

1992 tentang lalu lintas angkutan jalan. 

e. Penyandang kelainan. Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen 

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan luar 

biasa. Serta Undang–Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Undang-Undang. 

f. Anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa). Istilah ini pernah 

digunakan dalam dokumen peraturan berupa Surat edaran Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 380/G/MN/tahun 

2003 tentang pendidikan inklusi. Peraturan tentang pendidikan inklusi 

ini masih berlaku hingga saat artikel ini ditulis di tahun 2019. 

g. Penyandang cacat. Istilah ini pertama kali digunakan dalam dokumen 

Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, pada pasal 

42. Undang-Undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya 

Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. 
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h. Difabel - akronim dari Differently abled people, difabled. Sekitar tahun 

1990-an, Di Indonesia muncul pula istilah ‘difabel’ singkatan atau 

kependekan dari ‘differently abled’ sebagai counter terhadap 

penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai dan dirasa stigmatis. 

Istilah ini digunakan dengan argumen bahwa mereka bukan 

berketidakmampuan sebagai terjemahan dari disability, melainkan 

memiliki kemampuan yang berbeda. 

i. Penyandang Disabilitas. Seiring dengan Indonesia meratifikasi 

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang 

kemudian dituangkan menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2011, 

diperkenalkan istilah penyandang disabilitas Semiloka terminologi 

“Penyandang Cacat” dalam rangka mendorong ratifikasi Konvensi 

Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Cacat. 

Berdasarkan perkembangan istilah mengenai disabilitas tersebutlah 

hingga sekarang istilah penyandang disabilitas digunakan karena dinilai 

istilah-istilah sebelumnya telah menimbulkan sikap dan perlakuan yang 

kurang baik terhadap individu yang dianggap sebagai penyandang disabilitas. 

Dan kecacatan tersebut dinilai negatif sehingga istilah pemyandang disabilitas 

lebih baik dari sebelumnya. 

Sebagai segmen yang rentan, anak juga memiliki hak-hak yang diakui 

dalam Konvensi Hak Asasi Anak (1989), yang meliputi hak atas kelangsungan 

hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu aspek penting yang 

perlu diperjuangkan untuk anak adalah kesejahteraan mereka. Meningkatkan 

kesejahteraan bukanlah tanggung jawab eksklusif orang tua semata, 

melainkan juga tanggung jawab lingkungan di mana anak-anak tumbuh dan 
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berkembang, serta pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan 

generasi penerus bangsa.28 Sehingga dalam pemenuhan hak-hak anak semua 

yang bertanggung jawab harus bekerja sama demi menjalankan kewajiban 

pemenuhan kesejahteraan anak tersebut. 

Kata "disabilitas" berasal dari bahasa Inggris "disability" (jamak: 

disabilities), yang merujuk pada keadaan cacat atau ketidakmampuan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-

Hak Penyandang Disabilitas: 

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan 
fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang 
panjang, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap 
masyarakatnya, mungkin menghadapi hambatan yang menghalangi 
partisipasi penuh dan efektif mereka berdasarkan prinsip kesetaraan 
hak.29 

Terdapat 7 (tujuh) hak anak dengan disabilitas berdasarkan Undaang-

Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana tiap 

anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, memiliki hak-hak yang 

melekat pada dirinya yang perlu dihormati dan dipenuhi oleh keluarga serta 

pihak lainnya. Hak tersebut adalah sebagai berikut :30 

a. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, 

penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan 

seksual.  

                                                        

28 Arbianingsih, Keperawatan Anak Konsep Dan Prosedur Tindakan (Makassar: 
Alauddin University Press, 2011), h. 8. 

29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas. 

30 Yusuf Krisman Gea, Budi Muhammad Taftazani, and Santoso Tri Raharjo, 
"Pengasuhan Positif Orangtua : Perlindungan Hak Anak Disabilitas", Share : Social Work 
Journal, Vol. 13. No. 1.(2023). h. 65. 
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b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga 

pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal 

c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan 

d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak 

anak 

e. Pemenuhan kebutuhan khusus 

f. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dengan anak lain untuk 

mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu 

g. Mendapatkan pendampingan sosial 

Individu dengan kebutuhan khusus merupakan individu yang memiliki 

karakteristik yang spesifik dan berbeda dari kebanyakan orang. Karakteristik 

yang berbeda ini menuntut pelayanan khusus agar mereka dapat memperoleh 

hak-hak yang setara dengan individu lainnya. Definisi orang berkebutuhan 

khusus sangat luas, meliputi individu dengan cacat fisik, tingkat kecerdasan 

(Intelligence Quotient) yang rendah, dan individu dengan masalah kompleks 

yang menyebabkan gangguan dalam fungsi kognitifnya. 

Penyandang disabilitas adalah kondisi di mana terjadi kerusakan atau 

cacat yang mengakibatkan penurunan fungsi tubuh secara objektif yang dapat 

diukur, disebabkan oleh kehilangan atau kelainan pada salah satu bagian tubuh 

individu. Contoh kondisi ini termasuk tidak memiliki kaki atau kecacatan atau 

lumpuh pada bagian tubuh tertentu.31 Kondisi tersebut menyulitkan mereka 

dalam memperoleh kesejahteraan sosial dan juga menghambat kemampuan 

                                                        

31 Sarifah Arafah Nasir and Ahkam Jayadi, "Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi 
Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Makassar", 
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Vol. 2. No. 1 (Januari 
2021), h. 189.  
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mereka untuk berfungsi secara sosial dalam masyarakat karena adanya 

ketidaknormalan pada tubuh yang dimiliki. 

Anak penyandang disabilitas merujuk kepada anak yang mengalami 

keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang 

panjang, yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya, sehingga 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan sehari-hari menjadi 

sulit. Oleh karena itu, mereka sering menghadapi tantangan dan hambatan 

serta kesulitan dalam berpartisipasi sepenuhnya dalam lingkungan mereka.32 

Sehingga anak-anak penyandang disabilitas membutuhkan berbagai 

dukungan dan pelayanan khusus demi mencapai perkembangan dan 

pertumbuhan yang optimal. 

2. Jenis-Jenis dan Karakteristik Disabilitas 

Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas pada bab 2 pasal 4 menyatakan bahwa ragam 

penyandang disabilitas meliputi :33 

a. Penyandang Disabilitas fisik 

b. Penyandang Disabilitas intelektual 

c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau 

d. Penyandang disabilitas sensorik. 

Namun dalam berbagai sumber dikatakan bahwa ada banyak jenis atau 

ragam dari penyandang disabilitas selain yang dikemukakan dalam UU 

penyandang disabilitas tersebut, berikut diantaranya yang umum diketahui. 

                                                        

32 Yusuf Krisman Gea, Budi Muhammad Taftazani, and Santoso Tri Raharjo, 
"Pengasuhan Positif Orangtua : Perlindungan Hak Anak Disabilitas", Share : Social Work 
Journal, h. 62. 

33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
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a. Disabilitas fisik atau sensorik 

1) Tunanetra 

Tunanetra merujuk pada keadaan dimana individu mengalami 

kekurangan kemampuan penglihatan sama sekali, bahkan tidak dapat 

menggunakan penglihatannya untuk membaca teks meskipun dengan adanya 

cahaya atau kacamata bantuan. Istilah ini menunjukkan bahwa individu 

tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara kegelapan 

dan terang.34 

Karakteristik anak yang mengalami gangguan penglihatan atau 

tunanetra mencakup berbagai ciri atau perkembangan fisik, antara lain yaitu 

kesulitan melihat baik pada jarak  dekat maupun jauh, ketidakmampuan untuk 

melihat jari tangan yang terletak sekitar satu meter di depannya, kesulitan 

dalam mengambil benda kecil di dekatnya, serta kerusakan yang jelas pada 

kedua bola mata. Anak tersebut juga sering meraba atau tersandung saat 

berjalan, mengalami kondisi dimana bagian hitam mata tampak keruh, 

bersisik atau kering,  serta mata yang terus bergoyang. Selain itu, mereka 

mungkin mengalami peradangan hebat pada kedua bola mata, kesulitan dalam 

menulis mengikuti garis lurus, memiliki visus sentralis 6/60 atau lebih rendah, 

tidak dapat membedakan cahaya, serta tidak dapat memanfaatkan 

penglihatannya untuk kegiatan pendidikan dan sosial.35 

2) Tunarungu 

Tuna rungu merujuk pada kondisi kehilangan kemampuan 

pendengaran yang mengakibatkan individu tidak dapat merespons 

                                                        

34 Arina Alfiani and Sulaiman, "Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Al-Qur’an : Meneladani 
Kisah Pada QS. ‘Abasa’", Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 7. No. 2 (Desember 2022), h. 172. 

35 Ika Febrian Kristiana and Costrie Ganes Widayanti, Buku Ajar Psikologi Anak 
Berkebutuhan Khusus (Semarang: UNDIP Press, 2016), h. 23. 
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rangsangan, khususnya melalui indera pendengarannya. Meskipun secara fisik 

anak tuna rungu memiliki kesamaan dengan anak normal pada umumnya, 

mereka tetap memiliki ciri-ciri khas yang sering kali terlihat. Ciri-ciri tersebut 

meliputi seringnya terlihat kebingungan dan merenung, sikap tidak peduli, 

gejala asertif, keterbelakangan perkembangan sosial, kurangnya 

keseimbangan, kepala sering miring, permintaan untuk mengulang kalimat, 

penggunaan tangan saat berbicara, volume suara yang tidak konsisten, 

monoton, tidak tepat, dan terkadang menggunakan suara hidung.36 

Karakteristik anak tunarungu dalam aspek kecerdasan atau kademik  

umumnya menunjukkan perkembangan yang normal dan berada dalam 

kisaran rata-rata Namun, pencapaian individu tuna rungu lebih sering 

menunjukkan tingkat pencapaian yang kurang dari pencapaian anak lainnya 

yang normal, hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka dalam menangkap 

materi secara verbal. Namun, dalam konteks pelajaran yang tidak memerlukan 

komunikasi verbal, perkembangan penyandang tuna rungu sejajar dengan 

perkembangan anak pada umumnya. 

3) Cerebral Palsy 

Salah satu kondisi yang sering ditemukan pada penyandang tuna daksa 

adalah cerebral palsy (CP), yang merupakan suatu gangguan neuromotor yang 

disebabkan oleh kerusakan pada otak atau saraf tulang belakang yang 

memengaruhi kemampuan gerak tubuh manusia. Kondisi ini dapat timbul 

karena berbagai faktor seperti infeksi pada janin, kelahiran sulit, atau kondisi 

pasca kelahiran yang mengakibatkan cedera pada otak. Beberapa hambatan 

yang dapat memperburuk keadaan anak-anak dengan cerebral palsy, terutama 

                                                        

36 Erna Juherna, "Implementasi Pendidikan Karakter Pada Disabilitas Anak 
Tunarungu", Jurnal Golden Age, Vol. 4.No. 1 (Juni 2020), h. 13. 
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yang berjenis parah, meliputi gangguan penglihatan, pendengaran, berbicara, 

menelan, serta disabilitas intelektual atau perilaku yang menunjukkan ciri-ciri 

autisme. Dengan berbagai macam karakteristiknya seperti susah melakukan 

gerakan, gerakan berjalan yang tidak teratur, pengucapan kata yang tidak 

berirama, kontraksi otot terjadi terlihat pada leher yang kaku, mulut terbuka 

dan lidah yang tidak terkontrol.37 

b. Disabilitas intelektual (kognitif) 

Disabilitas intelektual, juga dikenal sebagai retardasi mental atau tuna 

grahita, merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan 

signifikan dalam fungsi intelektual, seperti kemampuan belajar, berpikir, dan 

menyelesaikan masalah, serta dalam keterampilan adaptif sehari-hari. Definisi 

yang diajukan oleh American Association on Intellectual & Developmental 

Disabilities (AAIDD) pada tahun 2010 menegaskan bahwa disabilitas 

intelektual terjadi sebelum usia 18 tahun.38 

Klasifikasi Disabilitas Intelektual The American Pshychological 

Association (APA) membuat klasifikasi anak disabilitas intelektual ada 4 yaitu 

mild, moderate, severe dan profound.  

1) Karakteristik anak disabilitas intelektual mild (ringan) adalah, 

mereka yang termasuk mampu di didik, bila dilihat dari segi 

pendidikan. Mereka pun tidak memperlihatkan kelainan fisik yang 

mencolok walaupun perkembangan fisiknya sedikit agak lambat 

daripada anak rata-rata.  

                                                        

37 Ika Febrian Kristiana and Costrie Ganes Widayanti, Buku Ajar Psikologi Anak 
Berkebutuhan Khusus, h. 30. 

38 Anidi and Anlianna, "Permasalahan Anak Disabilitas Intelektual Dan Disabilitas 
Mental Di Sekolah", Arus Jurnal Pendidikan, Vol. 2. No. 3 (Desember 2022), h. 236. 
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2) Karakteristik anak disabilitas intelektual moderate (sedang) adalah 

meraka yang digolongkan sebagai anak yang mampu latih, dimana 

mereka dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu. Meski 

sering berespon lama terhadap pendidikan dan pelatihan, jika diberi 

kesempatan pendidikan yang sesuai, mereka dapat dididik untuk 

melakukan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan-kemampuan 

tertentu.  

3) Karakteristik anak disabilitas intelektual severe (berat) adalah 

mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang 

lain meskipun pada tugas-tugas sederhana. Mereka membutuhkan 

perlindungan hidup dan pengawasan yang teliti. Mereka juga 

mengalami gangguan bicara. Tanda-tanda kelainan fisiknya antara 

lain lidah seringkali menjulur keluar, bersamaan dengan keluarnya 

air liur. Kepalanya sedikit lebih besar dari biasanya, kondisi fisik 

mereka lemah.  

4) Karakteristik anak disabilitas intelektual profound (parah) adalah 

memiliki masalah yang serius, baik menyangkut kondisi fisik, 

intelegensi, serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. 

Umumnya mereka memperlihatkan kerusakan pada otak serta 

kelainan fisik nyata seperti hydrocephalus, monolism dan sebagainya. 

Mereka dapat berjalan dan makan sendiri. Namun, kemampuan 

berbicara dan berbahasa mereka sangat rendah. Kelainan fisik 

lainnya dapat dilihat pada kepala yang lebih besar dan sering 

bergoyang-goyang.39 

                                                        
39 Uyu Mua’wwanah, Strategi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Banten: 

Media Madani, 2021), h. 50. 
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c. Disabilitas khusus perilaku atau mental (hambatan perilaku) 

1) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang dikenal dengan ADHD 

dapat dipahami sebagai kondisi dimana individu (terutama anak-anak) secara 

konsisten menunjukan satu atau lebih dari karakteristik yang berlangsung 

dalam jangka waktu yang lama. Karakteristik-karakteristik tersebut meliputi 

Inattention (kurangnya perhatian), hiperaktivitas, dan implusivitas. Pada anak 

yang mengalami ADHD biasanya setidaknya satu dari karakteristik tersebut 

muncul, yang kemudian digunakan sebagai dasar ntuk mendiagnosis kondisi 

tersebut. 

2) Tunalaras (Gangguan Emosi dan Perilaku) 

Tunalaras merujuk ke seseorang yang menghadapi hambatan dalam 

mengatur emosi dan perilaku sosial mereka. Seseorang yang mengalami 

tunalaras sering memperlihatkan tindakan yang tidak sejalan dengan norma 

atau harapan dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan tunalaras termasuk pengaruh dari dalam diri 

individu itu sendiri maupun dari lingkungan eksternal tempat individu 

tersebut berada.40 Dengan ciri atau karakteristik mudah kehilangan 

ketenangan, berdebat dengan orang dewasa, mudah tersinggung, sering 

mengamuk, sering marah dan sebagainya. 

d. Disabilitas khusus : Autis 

Autis merupakan suatu kondisi dimana individu cenderung menutup 

diri sepenuhnya dan enggan berinteraksi dengan dunia luar. Penderita autisme 

sering kali terfokus pada dunia pikirannya sendiri dan terlibat dalam fantasi 

                                                        

40 Diah Yulianingsih, "Penanaman Nilai-Nilai Islami Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 
Tuna Laras", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1. No. 2 (Januari 2022), h. 111. 
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pribadi. Autisme dapat diartikan sebagai cara individu merespons dunia 

berdasarkan persepsi atau harapan pribadi, sambil menolak kenyataan yang 

ada. American Psychiatric Association menyimpulkan bahwa individu yang 

didiagnosis sebagai autis umumnya mengalami kesulitan dalam berinteraksi 

sosial.  

Kesulitan ini mencakup masalah dalam komunikasi non-verbal dan 

interaksi sosial secara umum. Mereka juga menghadapi tantangan dalam hal 

hubungan, ketertarikan pada pencapaian, dan pengaturan emosi.41 Sehingga 

anak-anak autis sering mengalami hambatan dalam hal komunikasi, termasuk 

keterbatasan dalam penggunaan bahasa, kurangnya inisiatif dalam memulai 

percakapan, pengulangan pola bicara, serta keterbatasan dalam variasi bahasa 

dan kreativitas dalam bermain. 

3. Pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas 

Penyandang disabilitas dalam Islam dianggap sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari masyarakat dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan 

perlakuan yang adil dan layanan yang layak. Islam mengajarkan untuk 

memberikan dukungan moral, fisik, dan sosial kepada mereka, serta 

menekankan pentingnya inklusi dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, 

ekonomi, dan keagamaan.  

Dengan demikian, Islam mendorong sikap inklusif dan penerimaan 

terhadap penyandang disabilitas, serta mengajarkan nilai-nilai penghargaan 

terhadap keberagaman dan keadilan sosial. 

                                                        

41 Saliyo, "Memberdayakan Anak Autis Sebagai Amanah Tuhan : Kajian Psikologi 
Lintas Budaya Dengan Metode Client Centered", Community Development : Jurnal 
Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 3. No. 2 (2019). h. 5. 
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Hal ini sebagaimana telah Allah Swt mengingatkan kita semua agar satu 

komunitas tidak mengolok-olok komunitas lain, dengan tegas dinyatakan 

firmannya dalam QS Al-Hujurat/49:11 : 
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Terjemahnya: 

11.  Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-
olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan 
itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula 
perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) 
boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada 
perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan 
saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan 
adalah (panggilan) fasik699) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, 
mereka itulah orang-orang zalim.  

699)Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata 
yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang 
mukmin.42 

Melalui ayat ini Allah Swt. melarang umatnya untuk mencela. Dalam 

ajaran Islam, mencela dan merendahkan orang lain merupakan tindakan yang 

tercela. Bisa jadi, orang yang dicela memiliki kedudukan yang lebih mulia di 

hadapan Allah Swt. dibandingkan dengan orang yang melakukan perbuatan 

tersebut. Terutama karena mereka memiliki disabilitas bukan karena 

pilihannya sendiri tetapi sebagai bagian dari takdir Allah.43 Oleh karena itu, 

dalam pandangan Islam, memberikan penghargaan kepada penyandang 

disabilitas adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Allah Swt. 

                                                        

42 Kementrian Agama RI.  Al-Qur’An Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, 
Juz 21-30 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 754. 

43 Said Aqiel Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas (Jakarta: Lembaga Bahtsul 
Masail PBNU, 2018), h. 85. 
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Mereka memiliki hak untuk dihormati dan diakui martabatnya. Dengan kata 

lain, seperti manusia lainnya, penyandang disabilitas juga memiliki martabat 

kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Mereka harus terbebas dari 

perlakuan yang tidak manusiawi. 

Kemudian dalam Islam, tidak ada pemberian hak istimewa yang khusus 

untuk individu atau kelompok tertentu. Agama Islam menegaskan prinsip 

kesetaraan dan persamaan semua manusia secara tegas. 44 Masih pada dalam 

QS Al-Hujurat/49:13  Allah berfirman : 
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Terjemahnya: 

13.   Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah 
orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Teliti. 45 

Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, segala bentuk diskriminasi, 

baik berdasarkan keturunan, warna kulit, suku, kebangsaan, atau kondisi fisik, 

tidak diterima. Perbedaan yang ada, termasuk perbedaan warna kulit dan 

tampilan fisik lainnya, seharusnya memungkinkan manusia untuk saling 

mengenal satu sama lain dan melampaui perbedaan fisik tersebut. Selain itu, 

kondisi khusus penyandang disabilitas juga tidak seharusnya menjadi alasan 

untuk melakukan diskriminasi, tetapi untuk mendorong saling pengertian di 

                                                        

44 Ledia Hanifa Amaliah, Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan 
Disabilitas (Jakarta: Beebooks Publishing, 2016), h. 10. 

45 Kementrian Agama RI.  Al-Qur’An Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, 
Juz 21-30 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 755.. 
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antara sesama manusia dan untuk mencari kebaikan bersama dalam 

ketakwaan kepada Allah Sang Pencipta. 

C. Edukasi Penggunaan Ponsel 

Edukasi yang juga dikenal sebagai pendidikan, adalah suatu proses 

interaktif yang bertujuan untuk mendorong pembelajaran. Pembelajaran 

merupakan usaha untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

baru dengan memperkuat praktik dan pengalaman tertentu.  

Pendidikan merupakan kegiatan dan usaha manusia untuk 

memperbaiki aspek-aspek kepribadiannya dengan cara mengembangkan 

potensi-potensi dirinya, baik secara rohani (pikiran, harapan, perasaan, 

kreativitas, dan kecerdasan batiniah) maupun jasmani (panca indera dan 

keterampilan).46  

Ponsel atau gadget adalah perangkat elektronik kecil yang dirancang 

untuk tujuan tertentu, seperti komunikasi, hiburan, atau produktivitas. Gadget 

umumnya memiliki ukuran fisik yang kecil dan portabilitas yang tinggi, 

memungkinkan pengguna untuk menggunakannya dengan mudah saat berada 

di perjalanan atau di berbagai situasi sehari-hari. Gadget dapat mencakup 

berbagai jenis perangkat, termasuk ponsel pintar, tablet, laptop, smartwatch, 

kamera digital, dan perangkat pintar lainnya yang memiliki fungsi khusus 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Jadi edukasi penggunaan ponsel atau gadget dapat didefinisikan 

sebagai proses interaktif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

mendalam kepada individu, kelompok, atau masyarakat tentang penggunaan 

yang tepat dan bertanggung jawab terhadap perangkat ponsel atau gadget 

                                                        

46 Rodliyah, Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan (Jember: IAIN Jember Press, 2021), h. 30. 
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elektronik. Edukasi ini mencakup penyampaian informasi mengenai manfaat, 

risiko, dan dampak penggunaan ponsel secara komprehensif, serta upaya 

untuk mengembangkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang 

diperlukan untuk menggunakan teknologi tersebut secara efektif, produktif, 

dan aman dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. 

1. Penggunaan Ponsel pada Anak-Anak 

Secara garis besar dapat kita lihat sekarang ini penggunaan ponsel pada 

anak telah menjadi topik yang semakin penting dalam literatur ilmiah dan 

diskusi masyarakat. Ponsel memberikan dampak yang signifikan pada anak-

anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Beberapa penggunaan ponsel 

anak, adalah sebagai berikut. 

a. Pendidikan 

Dalam era di mana teknologi digital menjadi bagian tak terpisahkan 

dari kehidupan sehari-hari, pemanfaatan ponsel sebagai alat pendidikan 

memberikan beragam manfaat yang signifikan. Pertama, ponsel memberikan 

akses mudah dan cepat ke berbagai sumber daya pendidikan, termasuk 

aplikasi pembelajaran, situs web edukatif, dan konten multimedia yang dapat 

memperkaya pengalaman belajar anak-anak.  Bantuan mesin pencari seperti 

google dan youtube , dapat diakses untuk mencari berbagai informasi dan 

mengecek keakuratan informasi yang dicari tahu atau diperlukan.47 

Adanya pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif dan menarik 

pada ponsel juga dapat dimanfaatkan dengan baik, akses offline  

memungkinkan pengguna ponsel untuk menyimpan segala bentuk materi 

                                                        

47 Wildaya Senge, "Pemanfaatan Smartphone Sebagai Media Pembelajaran Mandiri 
Pada Anak Di Kabupaten Kupang", Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Pendidikan Sosiologi, Vol. 
1. No. 1 (2023), h. 5. 
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pembelajaran  seperti pdf, powerpoint, word, excel. Berbagai aplikasi dan 

permainan pendidikan yang tersedia di ponsel tidak hanya menyajikan materi 

pembelajaran secara menarik dan menyenangkan, tetapi juga dapat 

meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar anak-anak.  

Pemanfaatan ponsel dalam pendidikan juga dapat memfasilitasi 

pembelajaran berbasis kolaborasi dan koneksi. Melalui fitur-fitur seperti video 

panggilan dan aplikasi berbagi informasi, anak-anak dapat terhubung dengan 

guru, teman sekelas, dan sumber daya pendidikan lainnya di berbagai tempat 

dan waktu.  

b. Hiburan 

Ponsel, dengan beragam fitur hiburan yang ditawarkannya, menjadi 

salah satu sarana utama yang digunakan anak-anak untuk mengisi waktu luang 

dan mencari kesenangan. Namun, dalam konteks ini, penting untuk 

mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang mungkin timbul dari 

penggunaan ponsel sebagai hiburan bagi anak-anak.   

Penggunaan ponsel pada anak usia 5-7 tahun biasanya dipakai untuk 

menonton video youtube, film kartun, aplikasi marbel hijaiyah dan lagu anak 

islami. Untuk anak 8-12 tahun biasanya dipakai untuk mengakses berbagai 

media sosial seperti tiktok, youtube, instagram dan facebook lainnya juga 

menggunakannya untuk bermain game online.48 

Aplikasi yang ada pada ponsel sangatlah beragam dan dapat 

meningkatkan kreativitas, imajinasi dan kecerdasan pada anak. Permainan, 

video musik, dan konten multimedia lainnya tidak hanya memberikan hiburan, 

                                                        

48 Ismail Nasution, Dahmul, and Fitriani Nasution, "Pengaruh Handphone Terhadap 
Aktivitas Anak Usia 5-12 Tahun Di Kecamatan Panai Tengah , Khususnya Di Desa Selat Beting , 
Desa Sei Pelancang, Dan Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah", Journal of Education and 
Social Analysis, Vol. 3. No. 4 (2022), h. 90. 
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tetapi juga memungkinkan anak-anak untuk belajar dan bereksplorasi dalam 

lingkungan yang menyenangkan.  

Bahkan games  dan aplikasi yang tersaji pada gadget pun dominannya 

banyak dikembangkan menggunakan bahasa inggris yang secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak yang 

membuatnya belajar banyak kosa kata baru. Selain itu, ponsel juga 

memfasilitasi konektivitas sosial, memungkinkan anak-anak untuk terhubung 

dengan teman sebaya dan berbagi pengalaman bersama melalui media sosial 

dan aplikasi pesan.   

Di sisi lain, penggunaan ponsel sebagai sumber hiburan juga 

menimbulkan beberapa kekhawatiran. Paparan yang berlebihan terhadap 

layar ponsel dapat menyebabkan anak-anak menghabiskan terlalu banyak 

waktu di depan layar, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan 

mental mereka. 

c. Komunikasi 

Ponsel, dengan kemampuannya untuk melakukan panggilan suara, 

pesan teks, panggilan video, dan berbagai aplikasi pesan instan, memberikan 

anak-anak akses yang mudah dan cepat untuk berkomunikasi dengan orang 

lain, baik teman sebaya, anggota keluarga, atau guru.   

Secara positif, pemanfaatan ponsel sebagai alat komunikasi 

memungkinkan anak-anak untuk menjalin hubungan sosial yang lebih luas. 

Mereka dapat dengan mudah berkomunikasi dengan teman-teman mereka, 

berkonsultasi dengan guru atau orang tua tentang tugas sekolah, dan tetap 

terhubung dengan anggota keluarga yang jauh melalui panggilan video. Hal ini 

tidak hanya memperkuat ikatan sosial anak-anak, tetapi juga membantu dalam 

pengembangan kemampuan komunikasi interpersonal mereka. 
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Namun, pemanfaatan ponsel sebagai alat komunikasi juga 

menimbulkan beberapa kekhawatiran. Penggunaan yang berlebihan atau tidak 

terkontrol dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari anak-

anak, seperti kurangnya interaksi langsung dengan orang lain, gangguan tidur 

akibat penggunaan ponsel di malam hari, dan ketidakmampuan untuk fokus 

pada kegiatan lain di luar dunia digital.  Dalam mengelola pemanfaatan ponsel 

sebagai alat komunikasi bagi anak-anak, peran orang tua dan pendidik 

sangatlah penting.  

2. Dampak Negatif Penggunaan Ponsel bagi Anak 

Salah satu dampak penggunaan ponsel bagi anak telah dibuktikan 

melalui suatu penelitian yang dilakukan. Temuan dari studi mengatakan 

bahwa dampak penggunaan ponsel pintar yang berlebihan cenderung lebih 

signifikan pada aspek "sosial dan psikologis" dibandingkan dengan prestasi 

akademis.  

Menurut analisis para peneliti terdahulu, hal ini disebabkan oleh 

preferensi siswa yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran untuk 

bermukim di dunia maya, di mana mereka dapat berinteraksi dengan lebih 

nyaman, daripada menghadapi tantangan dunia nyata yang mungkin tidak 

memenuhi kebutuhan mereka.49 Dampak ini juga menyebabkan penurunan 

dalam keterikatan sosial mereka dan menghalangi kemampuan mereka untuk 

terlibat dalam interaksi sosial dan situasi psikologis yang dapat membantu 

mereka mengatasi kelemahan mereka. 

                                                        

49 Mayada Al-Natour, Khaled Al-Ajlouni, and Hatem AlKhamra, "The Impact of 
Smartphone Addictive Use by Students with Learning Disabilities on Social, Psychological and 
Academic Domains", International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol. 15. No. 2 
(Februari 2021), h. 971. 
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Dampak negatif tersebut dapat menjadi masalah serius kedepannya 

atau menjadi suatu problem sesuai dengan karakteristik masalah sosial yaitu 

masalah sosial akan muncul ketika keberfungsian sosial seorang individu 

menjadi tidak efektif dalam memenuhi tuntutan lingkungannya, serta ketika 

berbagai kebutuhan individu  tidak dapat terpenuhi.50 Anak-anak dengan 

ketergantungan atau terkena dampak negatif dari penggunaan ponsel 

tentunya berpotensi tidak menjelankan keberfungsian sosialnya di masa yang 

akan datang sehingga dapat menjadi suatu celah kemunculan masalah sosial 

lainnya jika tidak segera ditangani dari awal. 

Dampak negatif penggunaan gadget terhadap anak yaitu:51 

a. Mempengaruhi kesehatan, karena gadget memiliki potensi untuk 

memengaruhi kesehatan manusia melalui paparan radiasi teknologi 

yang berpotensi berbahaya, terutama pada anak-anak di bawah usia 12 

tahun. Paparan radiasi yang berlebihan memiliki risiko terjadinya 

penyakit kanker. 

b. Mempengaruhi perkembangan anak, gadget dilengkapi dengan 

berbagai fitur canggih seperti kamera, video, permainan, dan 

sebagainya. Semua fitur tersebut berpotensi mengganggu proses 

pembelajaran di sekolah. 

c. Rentan terhadap tindak kejahatan, sebagian besar individu cenderung 

untuk tetap terkini tentang informasi di sekitar mereka. Oleh karena 

                                                        

50 Irwanti Said, Analisis Problem Sosial (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 
h. 23. 

51Titik Mukarromah, "Dampak Penggunaan Gadget Pada Perkembangan Sosial Anak 
Usia Dini Di Dusun Setia Bumi Kecamatan Seputih Banyak", Skripsi (IAIN Metro, 2019), h. 15. 
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itu, pelaku kejahatan mungkin mencari peluang dengan mudah melalui 

pembaruan yang sering diposting. 

d. Perubahan perilaku anak dapat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, 

di mana anak-anak cenderung merasa puas dengan informasi yang 

mereka dapatkan secara cepat. Hal ini menyebabkan mereka 

menganggap bahwa pengetahuan yang diperoleh dari internet atau 

teknologi lainnya sudah mencakup segalanya. 

e. Anak menjadi bergantung pada gadget, sehingga mereka merasa tidak 

lengkap dan cemas tanpa keberadaan gadget karena sudah terbiasa 

melakukan segala aktivitas dengan bantuan perangkat tersebut.52 

  Berbagai dampak negatif diatas yang mungkin saja bisa terjadi kepada 

anak usia dini dan tidak lepas kemungkinan juga akan dialami oleh anak 

dengan status disabilitas terlebih lagi mereka sedikit berbeda dengan anak 

lainnya. Bagi anak disabilitas tentu akan sangat rawan terkena dampak rawan 

kejahatan terutama di sosial media dan dapat terpapar konten negatif 

sehingga perlunya pengawasan dari orang tua serta peran dari guru di sekolah, 

sehingga anak disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak 

setara untuk mendapatkan akses terhadap teknologi, memerlukan perhatian 

khusus dalam upaya pengedukasian penggunaan ponsel secara optimal. 

Edukasi penggunaan ponsel pada anak penyandang disabilitas penting 

untuk mendukung perkembangan kognitif, sosial dan emosional mereka, guna 

agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial. Hal ini sejalan 

dengan prinsip inklusi sosial yang menekankan pentingnya menciptakan 

lingkungan yang mendukung partisipasi penuh individu dengan disabilitas. 

                                                        

52 Al Farida, "Optimasi Gadget Dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak", Jurnal 
Inovasi Penelitian, Vol. 1. No. 8 (Januari 2021), h. 1706. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis kehidupan sosial 

dengan menggambarkan dunia sosial dari perspektif atau interpretasi individu 

(informan) secara alami. Dengan demikian, penelitian kualitatif berusaha 

untuk memahami bagaimana individu memandang, memberi makna, atau 

menggambarkan realitas sosial  mereka.1 Tujuan utama dari penelitian 

kualitatif adalah untuk menyajikan fakta dengan cara yang mudah dipahami 

(understandable) dan jika memungkinkan sesuai dengan model penelitian, 

yang dapat menghasilkan hipotesis baru.2 

Berdasarkan perspektif yang telah diuraikan, kesimpulan dapat diambil 

bahwa penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki 

fakta tertentu, kemudian memberikan interpretasi terkait dengan berbagai 

fenomena yang ditemukan.  

2. Lokasi Penelitian 

a. Letak Geografis SLB Muhammadiyah Lamuru 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Lamuru terletak di Jl. 

Palakka, Jampue, Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone 

                                                        

1 Sudaryono, Metodologi Penelitian (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 91. 

2 Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial (Ponorogo: Wade Group, 
2017), h. 37. 
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Provinsi Sulawesi Selatan, dengan letak geografis Lintang -4 Bujur 119. NPSN 

69786778. 

Adapun penyekat bangunan sekolah sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara  : Rumah Penduduk 

b) Sebelah Barat  : Jl. Palakka 

c) Sebelah Timur  :  Rumah Penduduk 

d) Sebelah Selatan  : TK Anggrek 

b. Sejarah Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Lamuru 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Lamuru di dirikan oleh 

Bapak Drs. Jusman Pattaung, M.Pd salah seorang guru yang pada waktu itu 

mengajar di SMA Lamuru, pada tahun 2009/2010. Awalnya kegiatan belajar 

mengajar dilakukan sederhana dibawah kolong rumah warga hingga 

menumpang di gedung Madrasah Aliyah Lamuru dengan kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan sore hari ketika gedung kelas sudah tidak digunakan 

lagi oleh siswa MA.  

Pada tahun 2013 gedung sekolah SLB Muhammadiyah Lamuru resmi 

telah dibangun barulah kegiatan belajar mengajar dilakukan di kelas. Sejak 

awal pembentukan karena SLB Muhammadiyah Lamuru merupakan sekolah 

yang berada di Desa atau perkampungan, maka murid yang belajar tidak hanya 

dari kecamatan Lamuru namun ada juga dari beberapa daerah kecamatan 

tetangga yang berdekatan, maka siswa-siswa yang tinggal cukup jauh dari 

sekolah dijemput menggunakan angkutan umum (pete-pete) pada awalnya 

sedangkan yang dekat mereka berjalan kaki. Hingga sekarang siswa masih 

tetap dijemput oleh pihak sekolah untuk datang belajar dua kali seminggu 

setiap hari senin dan kamis. 
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SLB Muhammadiyah Lamuru menerima spesifikasi semua jenis 

disabilitas, bahkan pihak sekolah para tenaga pendidik memang mencari anak-

anak disabilitas yang dapat dijangkau untuk memperoleh pendidikan yang 

layak yaitu dengan datang di sekolah, dan tak jarang secara khusus tenaga 

pendidik membujuk anak-anak untuk datang ke sekolah pada hari atau jadwal 

penjemputan. 

c. Profil SLB Muhammadiyah Lamuru 

Nama Sekolah  : SLB Muhammadiyah Lamuru 

NPSN    : 69786778 

Provinsi   : Sulawesi Selatan 

Kode Pos   : 92764 

Alamat : Jl. Palakka, Jampue, Desa Sengeng Palie, 

Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone 

Email : slblamuru@gmail.com 

Akreditasi/Status : B/Swasta 

Naungan : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

No. SK. Pendirian : 420/795/DP 

Tanggal SK Pendirian : 2011-03-29 

No. SK. Operasional : 188.4/PD.8/153/2012 

Tanggal SK Operasional : 2012-02-15 

d. Sarana dan Prasarana SLB Muhammadiyah Lamuru 

Sarana dan Prasarana (fasilitas) merupakan salah satu bagian 

pendukung dan sebagai penunjang terlaksananya proses belajar mengajar. 

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki SLB Muhammadiyah Lamuru 

adalah: 

 

mailto:slblamuru@gmail.com
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1) Bangunan SLB Muhammadiyah Lamuru 

SLB Muhammadiyah Lamuru memiliki Prasarana antara lain halaman 

sekolah atau lapangan, ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Perpustakaan, 

Ruang Kelas atau Belajar Siswa, Ruang Keterampilan (Tata Busana, Tata Boga 

dan Kreasi), Toilet atau WC, Ruang Dapur, Kantin dan Halaman parkir. 

Kemudian Sarana antara lain, meja guru, kursi guru, komputer, printer, 

meja siswa, bangku siswa, papan tulis, rak buku, buku pelajaran, papan 

pengumuman, papan kegiatan, jam dinding, tempat sampah, tempat sepatu, 

alat kebersihan, alat menjahit, alat masak, alat pertukangan, lemari piala, 

lemari buku. 

Dengan media pembelajaran seperti LCD, papan dan buku braille, radio, 

model anatomi tubuh manusia, poster dan gambar huruf abjad, angka, warna, 

hewan, buku gambar, pensil dan crayon, buku pelajaran matematika, PAI dan 

Bahasa Indonesia. 

2) Kegiatan Penunjang 

SLB Muhammadiyah Lamuru juga memberikan beragam kegiatan 

penunjang sesuai minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa yang bertujuan 

untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan yang dimiliki dalam 

bidang non-akademik. Adapun kegiatan penunjang atau ekstrakulikuler yang 

diberikan pihak sekolah seperti Seni Tari, Bernyanyi, Menggambar, Melukis, 

Menjahit, Kreasi Barang Bekas, Pembelajaran IT.  

e. Struktur Organisasi SLB Muhammadiyah Lamuru 

Adapun struktur organisasi SLB Muhammadiyah Lamuru untuk 

mendukung terlaksananya program belajar mengajar, maka dibentuk sebuah 

organisasi yang terdiri sebagai berikut. 
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Sumber: Struktur Organisasi SLB Muhammadiyah Lamuru 
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Table 3.1 Data Kepegawaian 

No Nama Jabatan 

1 Nurhannah, S.Pd.I Kepala Sekolah 
2 Fatmawati, S.Kom Bendahara, Wakasek Sarpras, Guru Kelas 

II dan Guru Kelas XI 
3 Risnah, S.Pd Operator, Guru Kelas V dan Guru Kelas 

XII 
4 Riky Sadanu, S.Pd Wakasek Kurikulum 
5 Mesnah, A.Ma Wakasek Kesiswaan, Guru Kelas I dan 

Guru Kelas X 
6 Nur Isriani, A.Ma Wakasek Humas, Guru Kelas IV dan Guru 

Kelas VII 
7 Nurhaedah Guru Kelas III dan Guru Kelas IX 
8 Zukhruf Zahrani, S.Pd Guru Kelas VI dan Guru Kelas VIII 
9 Sahrini Tata Usaha 

10 Hamruddin Bujang Sekolah 

Sumber: SLB Muhammadiyah Lamuru 

 

Table 3.2 Data Peserta Didik 

No Nama Jenis Ketunaan Kelas Kecamatan 

1 Afifah Putri Maharani B – Tuna rungu I Kec. Ponre 
2 Ahmad Razqa Sawqi A B – Tuna rungu I Kec. Lamuru 
3 Muh. Afif Q – Autis I Kec. Lappariaja 
4 Muh. Alzam Virenra Q – Autis I Kec. Lamuru 
5 Muh. Ilham Rasju C1 – Tuna grahita 

sedang 
II Kec. Bengo 

6 Muh. Syarwan Q – Autis II Kec. Lamuru 
7 Rafasya Arka Mekkah B – Tuna rungu II Kec. Bengo 
8 Riski Rafail Q – Autis II Kec. Lappariaja 
9 Muh. Fahrul B – Tuna rungu III Kec. Lamuru 

10 Syila Afifah Azzahra Q – Autis III Kec. Lamuru 
11 Rival Q – Autis IV Kec. Lamuru 
12 Adhila Prima Bakri B – Tuna rungu V Kec. Towuti 
13 Muammar Ishaq K. Q – Autis VI Kec. Lappariaja 
14 Muh. Algi Fahri B – Tuna rungu VI Kec. Bengo 
15 Nazwah Meillani Q – Autis VI Kec.Mimika Baru 
16 Nur Azizah C1 – Tuna grahita 

sedang 
VI Kec. Libureng 

17 Ahmad Ghatan HR. Q – Autis VII Kec. Lappariaja 
18 Andi Abyadi Azwar Q – Autis VII Kec. Lappariaja 
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19 Vino Alfiansya C1 – Tuna Grahita 
sedang 

VII Kec. Lamuru 

20 Aminul Akram C1 – Tuna Grahita 
sedang 

VIII Kec. Lamuru 

21 Muh. Afin Zahir C – Tuna Grahita 
ringan 

IX Kec. Lamuru 

22 Nurul Fitri Azman C – Tuna Grahita 
ringan 

IX Kec. Lamuru 

23 Muh. Aidil Ramadani C – Tuna Grahita 
ringan 

X Kec. Libureng 

24 A.Harpina C – Tuna Grahita 
ringan 

XI Kec. Lamuru 

25 Lulu Munawar B – Tuna rungu XI Kec. Lappariaja 
26 Sahra C – Tuna grahita 

ringan 
XI Kec. Lamuru 

27 Syamsurizal C – Tuna grahita 
ringan 

XI Kec. Lamuru 

28 Andi Putri Anjani A – Tuna netra XII Kec. Lappariaja 
29 Fahdianzah Q – Autis XII Kec. Lamuru 
30 Muh. Ikwal C – Tuna grahita 

ringan 
XII Kec. Lappariaja 

Sumber: SLB Muhammadiyah Lamuru 

f. Visi, Misi dan Tujuan SLB Muhammadiyah Lamuru 

1) Visi 

Visi SLB Muhammadiyah Lamuru ialah “Terwujudnya Sekolah Apektif 

Berbasis Keterampilan, Kecakapan, Kemandirian Berakhlak Mulia 

Berdasarkan Iman dan Takwa.” 

2) Misi 

Misi SLB Muhammadiyah Lamuru: 

1. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran 

2. Membekali keterampilan kerja yang diperlukan peserta didik sesuai dengan 

ketunaannya 
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3. Menumbuhkembangkan semangat keunggulan peserta didik guru dan 

karyawan sehingga berkemauan kuat untuk maju 

4. Membimbing peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang 

dianut 

5. Mengembangkan potensi peserta didik sesuai kebutuhan 

6. Mengembangkan disiplin dari dalam diri peserta didik. 

3) Tujuan 

Tujuan SLB Muhammadiyah Lamuru: 

1. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya  

2. Mengembangkan peserta didik dengan menekankan pada perkembangan 

kognitif, efektif dan psikomotor 

3. Meningkatkan pemahaman terhadap kemampuan diri sehingga dapat 

mandiri 

4. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pada jenjang sekolah 

yang lebih tinggi 

5. Mengembangkan potensi peserta didik sesuai bakat dan minat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

membantu penelitian ialah pendekatan kesejahteraan sosial. Pendekatan 

kesejahteraan sosial diperlukan dalam penelitian ini dengan salah satu bentuk 

pendekatan didalamnya, yaitu pendekatan mezzo yang diarahkan kepada 

beberapa individu, dilakukan melalui klien sebagai saluran intervensi. 

Pendidikan dan penelitian melalui dinamika kelompok, sering digunakan 

sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, 
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dan sikap-sikap klien, dengan tujuan agar mereka memiliki kapasitas dalam 

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber 

yaitu sumber data primer dan data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian melalui penggunaan alat pengukuran atau alat pengumpul 

data yang diterapkan secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi 

yang dicari. Data primer ini sering disebut sebagai data asli atau data baru. 

Sumber data primer ini diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi) di 

lokasi penelitian, yaitu tenaga pendidik atau guru dan orang tua anak 

disabilitas siswa di SLB Muhammadiyah Lamuru. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari 

sumber-sumber lain sebagai pelengkap untuk melengkapi data utama yang 

telah diperoleh dari dokumentasi atau penelitian kepustakaan terkait dengan 

isu yang sedang diteliti. Contohnya mencakup referensi seperti buku, jurnal 

ilmiah, majalah, surat kabar, atau karya tulis lainnya. Selain itu, data sekunder 

juga bisa berupa dokumen tertulis, gambar, foto, atau objek-objek lain yang 

relevan. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk 

memperoleh informasi melalui pengamatan langsung dan interaksi langsung 

di antara peneliti dan objek pengamatan, dimana keduanya berada dalam satu 

lokasi fisik ruangan atau biasa disebut dengan jenis observasi partisipan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan 

untuk memperoleh informasi lisan melalui dialog langsung dengan 

narasumber. Dalam konteks penelitian ini, dilakukan wawancara testruktur 

yang sesuai dengan pedoman wawancara, guna memperoleh informasi 

mendalam dari narasumber dan memahami dengan jelas situasi atau kondisi 

yang ada. Wawancara dilakukan dengan informan yaitu Kepala Sekolah dan 

tenaga pendidik atau guru di SLB Muhammadiyah Lamuru, serta perwakilan 

orang tua siswa SLB Muhammadiyah Lamuru. 

3. Dokumentasi 

Dalam proses akuisisi data menggunakan metode dokumentasi, peneliti 

bertugas untuk mencari dan mengambil segala informasi yang berupa teks, 

yang menjelaskan dan menguraikan relevansinya dengan tujuan penelitian. 

Dokumentasi dapat berupa gambar, foto maupun video. 

E. Instrumen Penelitian 

Untuk pengumpulan data penelitian dibutuhkan beberapa alat untuk 

untuk memudahkan dan melancarkan proses penelitian. Oleh karena itu, alat 

atau instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan yaitu kamera atau 

handphone untuk dokumentasi dan perekam, alat tulis menulis seperti buku 
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dan pulpen untuk mencatat informasi dari narasumber, dan daftar pertanyaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan dalam 

rangkaian proses penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data 

harus beriringan dengan pengumpulan data lapangan, memungkinkan 

dilakukannya analisis sepanjang proses penelitian. Ini dapat dicapai melalui 

penerapan teknik analisis sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pengurangan informasi yang diperoleh 

dari lapangan, di mana informasi tersebut disusun kembali dengan fokus pada 

elemen-elemen kunci yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini 

melibatkan identifikasi dan penyeleksian data yang relevan dengan 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merujuk pada proses pengaturan informasi sehingga 

memungkinkan untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan yang tepat. 

Dalam konteks data kualitatif, penyajian dapat berupa teks naratif, matriks, 

grafik, jaringan, dan diagram, yang digunakan untuk memvisualisasikan dan 

meringkas temuan-temuan penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Peneliti terus-menerus melakukan upaya penarikan kesimpulan atau 

verifikasi selama masa penelitian, mulai dari awal pengumpulan data hingga 

tahap pengelolaan data. Kesimpulan akhir dari penelitian mungkin belum 

lengkap sampai seluruh data terakhir terkumpul, tergantung pada volume 
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catatan lapangan, proses pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian 

ulang yang diterapkan, serta interaksi peneliti dengan pihak pemberi dana. 

Namun demikian, sering kali kesimpulan sudah dirumuskan sebelumnya. 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memeriksa validitas 

data dengan cara membandingkan atau memverifikasi informasi yang 

didapatkan dari berbagai sumber atau perspektif yang berbeda. Tujuannya 

adalah untuk meminimalkan perbedaan yang mungkin muncul selama proses 

pengumpulan dan analisis data.  

Selama proses penelitian aktivitas mengumpulkan data dilakukan 

melalui berbagai metode seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara 

dengan informan. Untuk memastikan validitas dan konsistensi data, peneliti 

mencari validasi informasi melalui berbagai sumber dan teknik pengolahan 

data, seperti observasi terlibat, analisis dokumen tertulis, arsip, catatan 

sejarah, dan data-data pribadi dalam bentuk tulisan atau gambar.  

 



 

60 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil dari Peran Tenaga Pendidik dalam Edukasi Penggunaan Ponsel 

pada Anak Penyandang Disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru 

Kabupaten Bone 

Peran tenaga pendidik dalam edukasi penggunaan ponsel pada anak 

penyandang disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru merupakan suatu 

bentuk pengajaran, pemantauan dan upaya yang dilakukan guru diluar dari 

kewajibannya dalam proses belajar mengajar secara formal di dalam kelas di 

sekolah. Hal tersebut juga sebagai bentuk tanggung jawab lain dalam mendidik 

siswa khususnya anak penyandang disabilitas di sekolah luar biasa  yang pada 

era modern ini tak dikecualikan dalam digitalisasi. 

Anak penyandang disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru pada 

umumnya telah mengenal dan mengoperasikan ponsel dalam kehidupan 

sehari-harinya baik itu di sekolah dan juga dirumah masing-masing, dengan 

pengawasan orang tua mereka. Hal itu menjadi alasan untuk tenaga pendidik 

di sekolah menjalankan perannya dalam edukasi penggunaan ponsel dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Siswa di SLB Muhammadiyah Lamuru dengan jenis ketunaan yang 

paling dominan yaitu Autis dan Tuna Grahita masing-masing tujuh orang 

dengan jenis Tuna Grahita ada yang tinggi, ringan dan sedang, serta menyusul 

tuna rungu tujuh orang dan tuna netra satu orang.1, semuanya telah mengenal 

ponsel walaupun tidak semua yang memegang atau memiliki ponsel masing-

masing. Mereka menggunakan ponsel untuk berkomunikasi dengan orang tua, 

guru dan teman, belajar melalui aplikasi seperti youtube dan aplikasi khusus 

                                                        

1 Data Profil SLB Muhammadiyah Lamuru 
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untuk anak penyandang disabilitas, bernyanyi dengan mendengarkan lagu, 

belajar dengan melihat gambar, mempelajari Alquran, serta bermain game dan 

menonton sebagai bentuk hiburan. 

Tenaga pendidik di SLB Muhammadiyah Lamuru sebanyak enam orang 

yang bertanggung jawab memberikan pengajaran dengan masing-masing 

memegang dua kelas.2 Jam kerja terhitung lima hari yaitu senin sampai dengan 

jumat dengan jadwal mengajar dua hari yaitu senin dan kamis dengan tiga 

guru yang mengajar. Jadwal belajar mengajar hanya dua hari seminggu 

dikarenakan keterbatasan dana yang digunakan untuk menjemput siswa yang 

rumahnya cukup jauh dari sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diketahui bahwa ada 

beberapa peran yang dilakukan guru atau tenaga pendidik di SLB 

Muhammadiyah Lamuru dalam mengedukasi para murid anak penyandang 

disabilitas terkait penggunaan ponsel, yang dimana peran tersebut berbeda-

beda tergantung dari bentuk pengajaran yang diberikan, sifat dan sikap dari 

tenaga pendidik dan juga tujuan dari individu masing-masing pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada lima 

narasumber yakni tiga orang tenaga pendidik dan dua orang ibu siswa selaku 

orang tua. Sebagai masing-masing individu yang memiliki cara pandang yang 

berbeda para tenaga pendidik memberikan bentuk peranan dalam edukasi 

penggunaan ponsel yang berbeda-beda sebagai berikut. 

1. Peran Guru Sebagai Pendidik dan Pengajar (Educator) 

Peran Guru sebagai Pendidik atau Educator merupakan peran yang 

mendasar dan merupakan tujuan umum yang kita ketahui dalam menjalankan 

profesi guru. Peran guru sebagai pengajar merupakan hal yang sudah umum 

                                                        

2 Data Profil SLB Muhammadiyah Lamuru 
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dan menjadi tanggung jawab nomor satu untuk semua guru dalam proses 

pendidikan. Bahkan semua bentuk peranan yang dilakukan oleh guru 

merupakan bentuk peran sebagai pengajar.  

Guru selain mendidik murid dalam edukasi formal mata pelajaran dan 

sikap yang sesuai dengan peraturan dan kurikulum, guru mendidik anak 

penyandang disabilitas dalam edukasi penggunaan ponsel seperti dalam 

wawancara dengan Ibu Nurhanna, S.Pd.I yang merupakan Kepala Sekolah 

sekaligus guru di SLB Muhammadiyah Lamuru yakni : 

“ Ibu Nurhanna mengatakan bahwa seperti yang telah diketahui bahwa 
dampak negatif dari penggunaan ponsel terlebih untuk anak penyandang 
disabilitas yakni terkadang terdapat konten yang buruk yang dapat 
dilihat oleh anak-anak dan juga penggunaan game di ponsel dapat 
mengganggu proses pembelajaran maka salah satu bentuk edukasi yang 
di berikan yakni mengarahkan anak-anak dan mendidik mereka agar 
dalam penggunaan ponsel untuk  tidak menggunakan aplikasi atau 
melihat konten yang tidak bermanfaat, terlebih dalam proses 
pembelajaran. Hal itu juga berlaku dalam proses pembelajaran di kelas 
agar anak disabilitas dididik untuk tidak menggunakan ponsel untuk 
bermain game selama proses”. 3 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ibu Nurhanna 

menjalankan peran Guru sebagai Pendidik dalam mengedukasi anak 

penyandang disabilitas terkait penggunaan ponsel karena telah memberikan 

pelajaran dan mengarahkan siswa untuk menggunakan ponsel secara bijak 

dan menanamkan nilai-nilai etika dan keamanan digital kepada anak 

penyandang disabilitas. Guru telah menjalankan kewajibannya dalam 

menanamkan kesadaran terhadap kerentanan anak penyandang disabilitas 

terhadap risiko digital yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak lainnya. 

                                                        

3 Ibu Nurhannah, S.Pd.I (49 tahun) Kepala Sekolah SLB Muhammadiyah Lamuru, 
Wawancara, SLB Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone, 31 Oktober 2024. 
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Adapun hasil wawancara dengan Ibu Andi Fitriani selaku orang tua 

siswa dengan penyandang disabilitas Tunarungu di SLB Muhammadiyah 

Lamuru,  yakni : 

“ Ibu Andi Fitriani mengatakan bahwa peran guru dan sekolah sangat 
baik dalam memberikan edukasi penggunaan ponsel, guru sering 
mengontrol untuk tidak menyalahgunakan ponsel kepada anak-anak dan 
juga guru memberikan informasi terkait fitur dan beberapa aplikasi yang 
bisa digunakan anak penyandang disabilitas untuk belajar. “ 4 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan guru di sekolah telah 

melakukan peran dalam mendidik dan mengajarkan anak penyandang 

disabilitas mengenai pelajaran dan aplikasi yang sesuai dengan mereka. Guru 

telah membangun kesadaran pada anak penyandang disabilitas tentang 

bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat pendukung belajar, 

komunikasi dan ekspresi diri secara produktif. Peran mendidik dan mengajar 

oleh guru sangatlah penting meskipun sulit, apalagi pada anak penyandang 

disabilitas yang tentu berbeda dengan anak-anak yang tidak memiliki 

ketunaan. 

2. Peran Guru Sebagai Pembimbing (Advisor) 

Dalam peranan ini tenaga pendidik berperan sebagai Advisor demi 

mencapai hasil belajar yang lebih baik perlu untuk selalu membimbing tiap 

anak penyandang disabilitas yang tentunya memiliki karakter, sikap dan 

perilaku yang berbeda. Sebagai pembimbing guru berperan dalam 

mengarahkan, memotivasi dan memberikan dukungan yang dibutuhkan anak-

anak untuk memahami dan mengoperasikan ponsel secara aman, tepat dan 

bermanfaat.  

                                                        

4 Ibu Andi Fitriani (30 tahun) Orang tua anak penyandang disabilitas, Wawancara, SLB 
Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone, 31 Oktober 2024. 
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Guru juga tidak hanya membimbing anak secara langsung tetapi juga 

bertindak sebagai fasilitator yang membantu mereka mengembangkan 

keterampilan pengambilan keputusan yang baik dalam dunia digital. Terlebih 

lagi dengan anak penyandang disabilitas yang juga memiliki tambahan 

perbedaan yakni ketunaannya.   

Guru membimbing siswa demi membentuk perilaku yang terarah dan 

mendampingi siswa untuk terus belajar hal yang bermanfaat meskipun diluar 

sekolah, dan juga mendampingi anak dalam memahami nilai-nilai positif dari 

penggunaan teknologi seperti untuk pengembangan diri. 

 Seperti pada wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Nurhanna, 

S.Pd.I., yakni : 

“Ibu Nurhanna menuturkan bahwa diluar sekolah sebagai bentuk 
bimbingan dilakukan kontrol dengan melibatkan orang tua, hal ini demi 
membimbing siswa untuk selalu menggunakan ponsel dengan baik. 
Kontrol dengan orang tua dilakukan secara langsung jika tempat tinggal 
dapat dijangkau seperti jikalau Ibu Nurhanna masih satu lingkungan 
dengan siswa. Untuk siswa yang tinggal cukup jauh dari sekolah dan 
tempat tinggal guru maka kontrol dilakukan secara daring melalui telfon 
atau bertukar pesan dengan orang tua siswa agar membantu 
membimbing anaknya, menjaga mereka jangan sampai sang anak 
menggunakan aplikasi atau melihat konten yang tidak bermanfaat.”5 

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Ibu Nurhanna melakukan 

peran Guru sebagai Pembimbing baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan melibatkan orang tua dalam membimbing siswa menggunakan ponsel 

yang mencakup pengawasan terhadap etika dan keamanan penggunaan 

ponsel. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Nuraeni selaku 

orang tua siswa yang anaknya bersekolah di SLB Muhammadiyah Lamuru 

dengan penyandang disabilitas jenis Tuna Grahita atau Down Syndrome. 

 

                                                        

5 Ibu Nurhannah, S.Pd.I (49 tahun) Kepala Sekolah SLB Muhammadiyah Lamuru, 
Wawancara, SLB Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone, 31 Oktober 2024. 



65 

 

“Ibu Nuraeni mengatakan bahwa salah satu bentuk edukasi penggunaan 
ponsel yang diberikan oleh pihak sekolah atau guru terhadap siswa yakni 
sering melakukan kontrol dalam membimbing anak menggunakan 
ponsel, sering mengingatkan bahwa di rumah anaknya harus dipantau.”6   

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga 

pendidik telah melakukan peran sebagai Pembimbing di dalam maupun luar 

sekolah dan membangun kesadaran dan kolaborasi dengan keluarga dalam 

memberikan pemahaman terkait pentingnya bimbingan dan pengawasan 

penggunaan ponsel di rumah, sehingga edukasi yang diberikan di sekolah 

dapat dilanjutkan di lingkungan rumah, agar siswa juga dapat semakin 

membiasakan dirinya.  

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa di dalam kelas saat salah seorang siswa penyandang disabilitas 

Tunanetra terlihat bermain ponsel chatting dengan temannya di aplikasi 

whatssapp  setelah mendapatkan pelajaran, guru terlihat bergantian 

melakukan bimbingan pada siswa tersebut dalam menggunakan ponselnya. 

3. Peran Guru Sebagai Pelatih (Trainer) 

Peran Guru sebagai Pelatih atau Trainer lebih mengarah dalam 

mendidik anak penyandang disabilitas untuk mengasah kemampuan atau skill 

yang dimiliki agar dapat berkembang seiring dengan latihan yang terus 

menerus. Hal tersebut bukan saja dalam hal akademik tetapi juga non 

akademik.  

Dalam proses peranan ini guru dapat melibatan identifikasi aplikasi 

dan fitur ponsel yang memiliki aksesibilitas atau aplikasi komunikasi visual. 

Guru dapat melatih anak menggunakan aplikasi dengan pendekatan yang 

bertahap dan berulang, sehingga anak penyandang disabilitas dapat 

                                                        

6 Ibu Nuraeni K (52 tahun) orang tua anak penyandang disabilitas, Wawancara, SLB 
Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone, 31 Oktober 2024. 
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menguasai keterampilan dasar sebelum melanjutkan ke tingkat yang lebih 

kompleks.  

Peranan tersebut diterapkan dalam edukasi penggunaan ponsel yakni 

mengarahkan siswa dalam memanfaatkan ponsel untuk berlatih, seperti 

dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nur Isriani salah satu guru di 

SLB Muhammadiyah Lamuru, yakni : 

“Ibu Nur Isriani mengatakan bahwa bentuk edukasi yang ia berikan 
kepada siswa yakni disesuaikan dengan jenis kedisabilitasan dan skill 
siswa yang ia hadapi seperti pada anak penyandang disabilitas 
Tunanetra ia melatih anak tersebut untuk mengaji dengan 
mendengarkan Al-Qur’an melalui ponsel. Lalu contoh untuk anak 
disabilitas Tunarungu ia latih untuk mencari dan melihat gambar-
gambar yang ada di internet di ponsel sebagai pembelajaran.” 7 

Dari hasil wawancara tersebut Ibu Nur Isriani melakukan peran guru 

sebagai pelatih untuk terus melatih siswa dengan menyesuaikan dengan 

disabilitas yang dimiliki siswa. Maka hal tersebut dapat melatih kemampuan 

siswa untuk memanfaatkan ponsel sebagai wadah untuk berkembang 

sehingga siswa juga mampu belajar sendiri. Dengan pelatihan yang konsisten, 

guru membangun keterampilan teknis yang memungkinkan anak 

menggunakan ponsel sebagai alat pendukung pendidikan dan komunikasi. 

 Hal ini juga sangat berpotensi membawa pengaruh baik kedepannya 

dalam memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung 

pembelajaran. Sebagai penguatan peran guru dapat memperluas pengetahuan 

dengan peningkatan ilmu terkait pemanfaatan ponsel untuk anak disabilitas. 

4. Peran Guru Sebagai Penasehat (Counselor) 

Guru sebagai penasehat atau Counselor meskipun secara khusus tidak 

memiliki pelatihan tentang pemberian nasihat namun nasehat sangat 

                                                        

7 Ibu Nur Isriani (31 tahun) Tenaga Pendidik  SLB Muhammadiyah Lamuru, 
Wawancara, SLB Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone, 31 Oktober 2024. 
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diperlukan dan penting terlebih bagi anak penyandang disabilitas di sekolah. 

Sebagai penasehat guru tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, 

tetapi juga sebagai figur yang memberikan pemahaman menyeluruh mengenai 

manfat serta potensi risiko dari penggunaan ponsel. 

 Melakukan peran sebagai pemberi nasehat menjadikan guru sebagai 

orang tua kedua bagi siswa yang kemungkinan akan didengar oleh siswa 

karena menghormati gurunya. Dengan nasehat nasehat yang diberikan akan 

mampu membantu anak dalam memahami pelajaran dan dapat membantu 

anak penyandang disabilitas untuk berperilaku yang baik.  

Seperti pada wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Mesnah, A. 

Ma., salah seorang tenaga pendidik di SLB Muhammadiyah Lamuru, yakni: 

“Ibu Mesnah menuturkan bahwa ia sering berbicara baik-baik dalam 
menghadapi anak penyandang disabilitas, dalam edukasi penggunaan 
ponsel pun ia memberikan nasehat dan arahan agar menggunakan 
ponsel dengan benar tidak di salah gunakan, dalam proses pembelajaran 
di kelas pun ia mengatakan bahwa ponsel harus dimatikan agar fokus 
menerima pelajaran.”8 

Dari pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ibu 

Mesnah menjalankan peran sebagai penasehat dengan sering memberikan 

nasehat dan membangun hubungan yang dekat dengan siswa sehingga anak-

anak mampu menuruti nasehat yang diberikan.  

Peneliti juga dapat melihat berdasarkan hasil observasi dilakukan 

bahwa beberapa siswa memang lebih dekat dengan Ibu Mesnah dengan 

mengungkapkan perasaan dan apa yang mereka mau hanya kepada Ibu 

Mesnah. Hal tersebut menjadi perhatian bahwa peran guru sebagai penasehat 

dapat terus dilakukan dan sebagai salah satu cara agar anak-anak mampu 

berkembang dengan baik. 

                                                        

8 Ibu Mesnah, A. Ma (58 tahun) Tenaga Pendidik SLB Muhammadiyah Lamuru, 
Wawancara, SLB Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone, 31 Oktober 2024. 
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5. Peran Guru Sebagai Pendorong Kreativitas (Enabler) 

Dalam peran guru sebagai pendorong kreativitas atau Enabler guru 

dapat memfasilitasi, mendukung dan memberdayakan siswa untuk 

mengembangkan keterampilan dan bakat mereka, serta membantu siswa 

dalam memahami dan mengembangkan potensi dan apa skill yang dapat 

dilakukan. Dalam hal ini guru tidak hanya mengajarkan penggunaan teknis 

ponsel, tetapi juga mengarahkan anak-anak untuk mengaplikasikan teknologi 

secara kreatif sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. 

Anak penyandang disabilitas meskipun memiliki kekurangan tetapi 

tidak terelakkan bahwa mereka memang spesial dengan kemampuan yang 

dimiliki, hanya saja perlu peranan guru untuk mengasah dan mendorong anak-

anak agar mampu memaksimalkan potensi tersebut. Khususnya dalam 

pemanfaatan ponsel, guru dapat melakukan perannya dalam edukasi 

penggunaan ponsel kepada siswa dan juga orang tua siswa. 

Dalam wawancara dengan Ibu Mesnah, A. Ma., yakni : 

“Ibu Mesnah mengatakan bahwa dalam kontrol yang dilakukan di luar 
sekolah ia terkadang menghubungi orang tua siswa dan mengatakan 
untuk lebih sering  memperhatikan anaknya dengan memanfaatkan 
ponsel, orang tua dapat mencari gambar ataupun musik dan bernyanyi 
agar bisa melihat anak menyukai apa. Seperti dalam musik, jika orang tua 
memutarkan musik dan sang anak suka maka anak akan ikut bernyanyi, 
contohnya anak penyandang disabilitas Tunagrahita umumnya suka 
bernyanyi.” 9 

Dari hasil wawancara tersebut Ibu Mesnah melakukan peran guru 

sebagai pendorong kreativitas dengan melibatkan orang tua diluar sekolah 

dan secara khusus melakukan kontrol melalu telfon atau bertukar pesan, 

sehingga anak-anak mampu berfikir kreatif dan menemukan skill yang 

dimiliki. Melalui pendekatan tersebut anak penyandang disabilitas dapat 

                                                        

9 Ibu Mesnah, A. Ma (58 tahun) Tenaga Pendidik  SLB Muhammadiyah Lamuru, 
Wawancara, SLB Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone, 31 Oktober 2024. 
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belajar mengekspresikan diri dengan cara-cara yang sebelumnya mungkin 

tidak dapat mereka lakukan.  

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa Ibu Mesnah selaku tenaga pendidik merupakan guru yang 

sering membawa siswa untuk mengikuti lomba di luar sekolah, dari tingkat 

kecamatan hingga tingkat kabupaten. Salah satu siswa anak penyandang 

disabilitas Tunanetra yang memiliki bakat bernyanyi dengan suaranya yang 

merdu pernah didampingi oleh Ibu Mesnah berlomba hingga tingkat provinsi 

dengan menemani siswa berlatih, menginap dan lomba.  

Berdasarkan beberapa peran guru yang didapatkan dari hasil 

penelitian yang dilakukan, tenaga pendidik di SLB Muhammadiyah Lamuru 

telah menjalankan perannya dalam mengedukasi anak penyandang disabilitas 

dalam penggunaan ponsel. Adapun  hasil yang didapatkan oleh anak 

penyandang disabilitas dari peran-peran yang dilakukan oleh tenaga pendidik, 

yaitu: 

1. Mendukung Anak dalam Pembelajaran 

Melalui edukasi penggunaan dan pemanfaat ponsel yang dilakukan oleh 

tenaga pendidik di SLB Muhammadiyah Lamuru, anak-anak serta tak 

terkecuali orang tuanya mendapatkan informasi terkait aplikasi ataupun 

media yang dapat membantu proses pembelajaran yang juga dapat diakses 

dirumah diluar jam sekolah. Berbagai fitur dan beragam aplikasi yang ada pada 

ponsel serta panduan yang dilakukan oleh guru, anak-anak menjadi lebih 

semangat dalam belajar dan tentu dengan pengawasan dalam memanfaatkan 

teknologi pada ponsel secara optimal. 
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2. Mengembangkan Skill Anak 

Berdasarkan peran yang dilakukan oleh tenaga pendidik dalam 

membantu, memotivasi dan membimbing anak penyandang disabilitas di SLB 

Muhammadiyah Lamuru dalam penggunaan ponsel, anak-anak juga aktif dan 

semakin terlatih dalam mengaplikasikan fitur pada ponsel yang mendukung 

mereka dalam melatih skill yang dimiliki selain dalam memanfaatkan ponsel 

sebagai media pembelajaran, seperti aplikasi dan media yang ada pada ponsel. 

Mereka memanfaatkan youtube ataupun google dalam mengembangkan minat 

dan bakatnya, ada yang memiliki bakat bernyanyi, menari, menggambar, 

prakarya dan sebagainya, dengan guru yang mendorong kreativitas anak. 

Karena peran guru yang selalu mendukung penuh anak-anak di sekolah 

mereka juga berkesempatan mengikuti kompetisi dalam mewakili sekolah ke 

luar daerah dalam meningkatkan dan menambah pengalaman bakat dan 

minatnya.  

3. Meningkatkan Kepercayaan diri Anak 

Anak-anak penyandang disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru 

menjadi lebih percaya diri dan mampu beradaptasi dengan dunia luar maupun 

melalui dunia maya atau social media. Tenaga pendidik melakukan perannya 

dalam melatih, membimbing dan selalu menasehati anak penyandang 

disabilitas serta menjadi teman yang bersedia mendampingi anak. Sehingga 

mereka secara aktif dan percaya diri bersosialisasi dengan teman-temannya, 

bahkan melalui whatsapp dan facebook bagi anak penyandang disabilitas yang 

menggunakan media tersebut. Dengan demikian ponsel dapat menjadi alat 

yang efektif dalam mendukung anak penyandang disabilitas untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. 
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B. Kendala yang dihadapi oleh Tenaga Pendidik dalam proses Edukasi 

Penggunaan Ponsel pada Anak Penyandang Disabilitas di SLB 

Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone 

Dalam menjalankan peran-peran dalam fungsi pendidikan terkadang 

dalam prosesnya ada yang menjadi kendala yang dialami oleh tenaga pendidik. 

Baik itu yang berasal dari individu sendiri maupun dari siswa dan keadaan 

lingkungannya, karena itu proses menjalankan peran tersebut dapat sedikit 

terhambat dan membuat tenaga pendidik merasa sulit dalam menjalaninya.  

Tak terkecuali dalam menjalankan perannya mendidik anak 

penyandang disabilitas yang tidaklah mudah bahkan dua kali lipat lebih sulit 

dan memiliki tantangan dibanding mendidik anak yang normal karena mereka 

memiliki pemahaman dan kondisi yang sangat berbeda. 

Kemudian faktor keamanan dan etika penggunaan ponsel pada anak 

penyandang disabilitas juga menjadi tantangan tersendiri. Guru dihadapkan 

pada kewajiban untuk memastikan anak menggunakan ponsel secara aman 

dan bertanggung jawab. Tanpa pemahaman yang mendalam, anak penyandang 

disabilitas mungkin rentan terhadap berbagai risiko di internet. Hal tersebut 

juga membutuhkan dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, namun 

tidak semua orang tua memiliki pola asuh ataupun pemahaman yang cukup 

terkait edukasi penggunaan ponsel yang membuat guru harus menjalankan 

perannya tidak hanya mendidik tetapi juga melakukan kontrol melalui orang 

tua. 

 Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh tenaga pendidik dalam 

proses edukasi penggunaan ponsel pada anak penyandang disabilitas di SLB 

Muhammadiyah Lamuru yaitu : 
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1. Waktu 

Keterbatasan waktu dalam proses belajar mengajar yang hanya 

dilakukan dua kali seminggu di sekolah terasa kurang cukup untuk 

memberikan edukasi anak-anak penyandang disabilitas secara mendalam. 

Mengingat anak penyandang disabilitas sering kali memerlukan pendekatan 

yang personal, keterbatasan waktu ini menghambat guru dalam menyediakan 

instruksi yang mendetail dan latihan berulang agar anak dapat menguasai 

penggunaan teknologi secara optimal. 

Seperti yang dijelaskan informan, Ibu Nurhanna, S.Pd.I., yakni : 

“Ibu Nurhanna mengatakan bahwa kendala yang dihadapi khususnya 
secara pribadi yakni terkadang anak-anak masih membutuhkan lebih 
banyak waktu untuk belajar dan dibuat untuk paham, anak-anak perlu 
bimbingan yang cukup agar mereka dapat memahami apa yang 
dijelaskan seperti contohnya ketika diberikan penjelasan terkait aplikasi 
di ponsel untuk media pembelajaran atau konten yang tidak 
bermanfaat.” 10 

Dan juga wawancara dengan Ibu Nur Isriani yakni : 

“ Ibu Nur Isriani menuturkan juga bahwa kendala yang dihadapi 
dikarenakan jadwal mereka datang ke sekolah hanya dua kali seminggu 
dan tidak semuanya juga selalu hadir karena kendala penjemputan dan 
anak yang memang tidak mau datang bersekolah. Jadi anak-anak yang 
hadir terkadang bahkan hanya tiga sampai lima orang saja.” 11 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala yang 

dihadapi ialah masalah waktu yang kurang terlebih jika siswa hanya masuk 

dua kali seminggu di sekolah dengan alasan tidak semuanya bisa dijemput 

karena jarak rumah yang jauh dan anak-anak yang memang enggan 

bersekolah. Sehingga berdampak pada kesempatan guru yang kurang untuk 

memantau perkembangan anak dalam pemahaman dan keterampilan 

                                                        

10 Ibu Nurhannah, S.Pd.I (49 tahun) Kepala Sekolah SLB Muhammadiyah Lamuru, 
Wawancara, SLB Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone, 31 Oktober 2024. 

11 Ibu Nur Isriani (31 tahun) Tenaga Pendidik  SLB Muhammadiyah Lamuru, 
Wawancara, SLB Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone, 31 Oktober 2024. 
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menggunakan ponsel. Padahal memantau kemajuan secara konsisten sangat 

penting dalam pendidikan anak penyandang disabilitas, karena mereka 

mungkin membutuhkan bimbingan berulang atau penguatan keterampilan 

secara bertahap. 

Hal tersebut juga sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti pada 

hari sekolah tersebut siswa yang datang hanya sebanyak lima orang dengan 

anak SMA satu orang, SMP satu orang dan SD dua orang. Kendala tersebut 

mengakibatkan kurang maksimalnya waktu yang digunakan untuk proses 

edukasi terkait penggunaan ponsel diluar dari pelajaran pokok yang diberikan, 

terlebih ketika anak tidak datang bersekolah maka waktu belajarnya semakin 

kurang. 

Dalam hal itu dengan waktu yang terbatas guru harus berfokus pada 

prioritas pembelajaran utama, sehingga aspek penting lainnya dalam edukasi 

penggunaan ponsel, seperti etika digital dan keamanan daring dapat 

terabaikan. 

2. Kondisi Anak 

Seperti yang telah diketahui bahwa anak penyandang disabilitas 

merupakan anak yang berbeda dan lebih membutuhkan usaha yang dua kali 

lipat dalam mengajar, anak-anak yang telah diberikan nasehat dan edukasi 

terkait penggunaan ponsel masih terkadang tidak mendengarkan dan tidak 

peduli, serta memang tidak memahami betul apa yang diajarkan. Berikut hasil 

wawancara dengan Ibu Mesnah, A. Ma., yakni : 

“Ibu Mesnah mengatakan bahwa kendala yang ia hadapi terkadang anak-
anak masih ada saja yang melihat konten yang tidak sesuai walaupun 
mungkin tidak secara sengaja jikalau tidak diperhatikan dengan baik. 
Untuk di luar sekolah sendiri seperti dirumah tentu tidak selalu dapat 



74 

 

dijangkau hanya dilakukan kontrol saja dan juga memberikan nasehat 
terus menerus.” 12 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat kendala yang dialami Ibu 

Mesnah yakni anak-anak yang susah untuk dinasehati terkait apa yang sudah 

diajarkan terkait penggunaan ponsel. Walaupun beberapa anak mungkin tidak 

sengaja dan belum paham apa yang telah dijelaskan oleh guru namun tetap 

saja hal tersebut menjadi kendala karena mesti diberikan pemahaman kembali 

yang berulang-ulang. 

Hal tersebut juga terkait dengan penuturan dalam wawancara  Ibu 

Nuraeni K. selaku orang tua anak penyandang disabilitas, yakni : 

“Ibu Nuraeni K. mengatakan bahwa kendala yang memungkinkan 
dihadapi dalam edukasi penggunaan ponsel yang dilakukan oleh guru 
yaitu anak-anak yang susah dibuat paham terhadap suatu hal, karena 
pada dasarnya mereka adalah anak disabilitas yang memiliki 
pemahaman yang berbeda. Bisa saja kita memberitahukan hal hal buruk 
melarangnya melakukan hal tersebut tetapi tidak digubris oleh mereka 
padahal memiliki dampak yang buruk terlebih dalam konten yang ada di 
sosial media.” 13 

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara tersebut bahwa dari 

pandangan orang tua anak disabilitas juga melihat bahwa adaya kendala dalam 

menasehati dan memberikan pemahaman terhadap anak penyandang 

disabilitas yang perlu dihadapi oleh seorang tenaga pendidik. 

3. Disruptive (Keterbatasan) 

Tidak jauh berbeda dengan anak yang sulit di nasehati, anak-anak 

penyandang disabilitas tentunya juga sulit dikontrol atau dikendalikan karena 

keterbatasan yang dimiliki, sebagaimana bahkan lebih susah mengontrol 

dibanding memberikan pemahaman kepada mereka. Terlebih lagi teruntuk 

                                                        

12 Ibu Mesnah, A.Ma (58 tahun) Tenaga Pendidik SLB Muhammadiyah Lamuru, 
Wawancara, SLB Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone, 31 Oktober 2024. 

13 Ibu Nuraeni K (52 tahun) orang tua anak penyandang disabilitas, Wawancara, SLB 
Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone, 31 Oktober 2024. 
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anak penyandang disabilitas yang masih terhitung baru memulai sekolahnya 

seperti kelas awal, anak-anak tersebut baru akan mulai dibimbing. 

Anak penyandang disabiltas sering kali memiliki kebutuhan khusus 

yang memegaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi dengan orang lain 

serta dapat mempersulit guru dalam menerapkan pengajaran. Selain itu, 

kemampuan setiap anak dalam memproses instruksi, memahami batasan 

penggunaan, serta mengendalikan diri dalam interaksi bisa sangat beragam. 

Anak-anak disabilitas yang juga sangat aktif sebelumnya menggunakan 

ponsel di rumahnya dengan pengawasan sederhana orang tua, ketika di 

sekolah pasti akan lebih sulit juga untuk di kontrol. Seperti pada hasil 

wawancara yang dilakukan dengan Ibu Andi Fitriani yang merupakan salah 

satu orang tua siswa penyandang disabilitas, yakni : 

“ Ibu Andi Fitriani mengatakan bahwa tantangan atau kendala yang 
dihadapi oleh guru di sekolah anaknya terlebih kepada anaknya yang 
memiliki kedisabilitasan Tunarungu dan masih duduk di kelas satu SDLB 
yaitu terkadang anak sulit untuk di kontrol, baik itu di sekolah maupun 
di rumah. Di rumah saja walaupun Ibu Andi Fitri menerapkan batasan 
penggunaan ponsel tetap saja anak sering melebihi batasnya dan ingin 
terus menggunakan ponsel tidak mendengarkannya sebagai ibu, terlebih 
lagi ketika di sekolah dimana gurunya masih belum dianggap dekat 
dengan anaknya, jadi anak-anak sulit untuk di kontrol dalam penggunaan 
ponsel.” 14 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang sulit dikontrol 

berasal dari diri mereka sendiri yang merasa sudah mendapatkan hiburan di 

ponsel dan sudah asik menggunakan ponsel akan sulit di kontrol walaupun itu 

orang tuanya terlebih lagi oleh guru di sekolah. 

 

 

                                                        

14 Ibu Andi Fitriani (30 tahun) Orang tua anak penyandang disabilitas, Wawancara, 
SLB Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone, 31 Oktober 2024. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan 

diatas maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran yang dilakukan oleh tenaga pendidik dalam edukasi penggunaan 

ponsel pada anak penyandang disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru 

yakni ada lima peran yang aktif yaitu peran guru sebagai pendidik dan 

pengajar (educator), pembimbing (advisor), pelatih (trainor), penasehat 

(counselor) dan pendorong kreativitas (enabler). Hasil dari peranan tersebut 

bagi anak penyandang disabilitas yaitu, mendukung pembelajaran anak, 

mengembangkan skill anak dan meningkatkan kepercayaan diri anak. 

2. Kendala yang dihadapi oleh tenaga pendidik dalam edukasi 

penggunaan ponsel pada anak penyandang disabilitas yang pertama adalah 

waktu, keterbatasan waktu dalam proses belajar mengajar yang dilakukan di 

sekolah antara tenaga pendidik dan siswa penyandang disabilitas yang hanya 

dua kali pertemuan dalam tiap minggunya dengan siswa yang tidak semuanya 

selalu hadir. Kedua adalah kondisi anak, anak yang sulit memahami dan 

dinasehati terlebih anak penyandang disabilitas cenderung tidak mudah 

memahami apa yang diajarkan dan perlu dinasehati secara berulang. Dan yang 

terakhir yaitu distruptive atau keterbatasan, karena pada dasarnya anak 

penyandang disabilitas anak yang memiliki pemahaman yang berbeda dan 

sikap dan perilaku yang sulit diatur menjadi alasan tenaga pendidik memiliki 

kendala tersebut dalam proses edukasi penggunaan ponsel. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan  kesimpulan  hasil penelitian yang dilakukan mengenai  

peran tenaga pendidik dalam edukasi penggunaan ponsel pada anak 

penyandang disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru Kabupaten Bone,  

dapat diusulkan  saran sebagai berikut. 

1. Bagi Tenaga Pendidik, diharapkan untuk tetap selalu berusaha dalam 

memberikan edukasi terkait penggunaan ponsel dan dapat memperluas lagi 

terkait ilmu pemanfaatan teknologi pada ponsel untuk anak penyandang 

disabilitas. 

2. Bagi pihak Sekolah atau Dinas Pendidikan setempat, diharapkan dapat 

lebih mengefektifkan waktu pembelajaran dengan didukung oleh fasilitas dan 

juga dana agar siswa yang bersekolah dapat dijemput untuk datang belajar 

rutin di sekolah lebih dari dua kali seminggu, demi peningkatan pemahaman 

dan perkembangan anak. 

3. Bagi orang tua, diharapkan agar dapat lebih membantu tenaga pendidik 

lebih jauh lagi dalam proses belajar anak di rumah terkait penggunaan ponsel 

yang sangat berguna tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi dan 

hiburan tetapi juga sebagai alat bantu dan belajar jika dimanfaatkan dengan 

baik. 
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PEDOMAN WAWANCARA TENAGA PENDIDIK 

 

Tujuan wawancara untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan 

serta kendala yang dihadapi oleh tenaga pendidik dalam edukasi penggunaan 

ponsel terhadap anak penyandang disabilitas di SLB Muhammadiyah Lamuru. 

1. Siapa nama anda? 

2. Berapa umur anda? 

3. Apa profesi atau jabatan anda di SLB Muhammadiyah Lamuru? 

4. Apakah anak penyandang disabilitas di SLB Muhammadiyah 

Lamuru sudah mengenal gadget atau ponsel? 

5. Digunakan sebagai apa ponsel bagi anak penyandang disabilitas 

dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun diluar 

sekolah? 

6. Menurut anda bagaimana dampak positif dan dampak negatif bagi 

anak penyandang disabilitas dalam penggunaan ponsel sehari-hari?  

7. Apa dan bagaimana bentuk edukasi yang anda berikan terkait 

penggunaan ponsel kepada anak penyandang disabilitas? 

8. Apakah metode edukasi atau upaya penggunaan ponsel yang anda 

lakukan disesuaikan dengan jenis disabilitas anak? 

9. Apakah anda melakukan kontrol penggunaan ponsel terhadap anak 

penyandang disabilitas diluar sekolah? 

10. Apakah anda melibatkan orang tua dalam kontrol penggunaan 

ponsel anak penyandang disabilitas diluar sekolah (rumah)? 

11. Apa saja kendala yang anda hadapi selama mendidik atau 

mengedukasi anak penyandang disabilitas tentang penggunaan 

ponsel? 

12. Sebagai tenaga pendidik apa harapan anda kedepannya mengenai 

penggunaan ponsel bagi anak penyandang disabilitas? 
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