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Bab 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

7.1 Kesimpulan  

 

 Hasil penelitian pada anak usia sekolah (10-12 tahun) di SDI Watowiti 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara penggunaan media sosial TikTok dengan 

perkembangan sosial anak usia sekolah hal ini dapat dilihat dari hasil uji korelasi Rank 

Spearman didapatkan nilai koefisien −0,502 yang berarti kedua variabel memiliki 

hubungan yang kuat dan berlawanan, sehingga semakin tinggi penggunaan media sosial 

TikTok maka semakin kurang perkembangan sosial anak usia sekolah. Mayoritas responden 

sebanyak 10 orang responden (28,6%) memiliki tingkat penggunaan media sosial TikTok 

tinggi dengan perkembangan sosial kurang. Kecenderungan menggunakan media sosial 

TikTok dapat menghambat perkembangan sosial seorang anak karena anak lebih banyak 

menghabiskan waktu untuk bermain media sosial TikTok dari pada melakukan interaksi 

dengan lingkungan sekitar.  

 

7.2 Saran 

7.2.1 Bagi Orang Tua 

Diharapkan agar orang tua lebih meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan 

yang dilakukan anak dengan cara membuatkan jadwal untuk anak dalam melakukan 

kegiatan penting yang dapat membantu perkembangan sosial anak dan jadwal untuk 

bermain media sosial TikTok yang sebaiknya hanya dilakukan pada saat tertentu seperti 

pada hari libur atau akhir pekan.  
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7.2.2 Bagi Pihak Sekolah 

Diharapkan agar pihak sekolah lebih tegas terhadap anak-anak yang aktif 

menggunakan media sosial TikTok dengan membuat peraturan yang berkaitan dengan 

penggunaan media sosial TikTok di lingkungan sekolah yang hanya diperbolehkan apabila 

berkaitan dengan tugas sekolah dan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap peserta 

didik terkait dengan penggunaan media sosial TikTok dilingkungan sekolah. Selain itu 

pihak sekolah diharapkan agar melakukan sosialisai mengenai dampak buruk dari 

penggunaan media sosial TikTok agar lebih meningkatkan lagi kesadaran dalam diri peserta 

didik mengenai dampak buruk yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial TikTok. 
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