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KATA PENGANTAR 

 

 

 

ا كَمِنح سَيِّئَ  نَػحفُسِنَ رِ أ الِله مِنح شُرُكح عُوذُ بِ رُهح كَنػَ غحفِ تػَ وُ كَنَسح نُ يػح عِ تَ لَّوِ نََحمَدُهُ كَنَسح دَ لِ مح ا  مَنح إفَّ الْحَ نَ مَالِ حْ ِِ أَ ا
وَ إِلاَّ اللهُ  لَ هَدُ أَفح لَا إِ وُ. كَأَشح لِلح فَلَا ىَادِيَ لَ وُ كَمَنح يُضح دِ الُله فَلَا مُضِلَّ لَ هح وُ  يػَ دَهُ لَا شَريِحكَ لَ كَحح

وُ  لُ َْبحدُهُ كَرَسُوح دًا  هَدُ أَفَّ مَُُمَّ يُ , كَأَشح يِ ىَدح دَح رَ الْح ابُ الَله  كَخَيػح دَؽَ الْحَدِيثِ كِتَ إِفَّ أَصح دُ؛ فَ عح أَمَّا بػَ
ةٍ  ثَ هَا ككَُلَّ مُُحدَ اتػُ رَ الُأمُورِ مُُحدَثَ يحوِ كَسَلَّمَ كَشَّ لَ َْ دٍ صَلَّى الله  ةٌ مَُُمَّ َْةٍ ضَلَالَ َْةٌ ككَُلَّ بِدح ةٍ بِدح ككَُلَّ ضَلَالَ

إِ فِِ النَّارِ. عَهُمح بِ بِ وِ كَمَنح تَ بِ وِ كَصَحح َْلَى آلِ دٍ كَ َْلَى مَُُمَّ لَلَّهُمَّ صَلِّ  يحنِ.ا ِـ الدِّ وح لََ يػَ سَافٍ إِ حح  
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TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat 

pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 ا
Alif 

Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

ِ Ta T Te 

 Sa S es (dengantitik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ح
H 

ha (dengantitk di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر



 

xx 

 

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za Z zet (dengan titik di ظ

bawah)  

 ain „ A postrop terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ



 

xxi 

 

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

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

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

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan voka lrangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah I I 

 Dammah U U 

 



 

xxii 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

Fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

 

  

Fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 
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Fathah dan alif 

atau ya 

a 

 

a dan garis di 

atas 

  

Kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di 

atas 

 

 

 

 

 

 

Dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan garis di 

atas 

 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapa tharkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata ituterpisah, makata 

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

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

 maka ,(ي)ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrahي

ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا ؿ  

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

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

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 



 

xxv 

 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah(الله) 

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

atau  berkedudukan sebagai mudafilaih(frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf  hamzah. 

Adapunta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenail ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

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

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

kalimat. Bilanama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

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

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

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan 

DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. swt.  = subhanahuwata‟ala 
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2. saw.  = sallallahu „alaihiwasallam 

3. a.s.  = „alaihi al-salam 

4. H  = Hijriah 

5. M  = Masehi 

6. SM  = Sebelum Masehi 

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

8. w.  = Wafat tahun 

9. QS …/ 04:09 =  QS an-nisa /04:09 

10. HR  =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 
Peneliti : Mawardin 
Nim : 50200113025 
Jurusan : BimbingandanPenyuluhan Islam  
Fakultas : DakwahdanKomunikasi  
Judul Penelitian  : Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) dalam 

MemperbaikiMoral Remaja di Desa Doridungga Kecamatan 
Donggo Kabupaten Bima. 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Peranan Bimbingan 

Penyuluhan Islam (BPI) dalam memperbaiki moral remaja di Desa Doridungga 

Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Pokok masalah tersebut dirumuskan kedalam 

sub masalah, yaitu: 1)Bagaimana faktor penyebab rusaknya moral remaja di Desa 

Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima?, 2) Bagaimana metode 

pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam dalam memperbaiki moral remaja di Desa 

Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima?, 3) Bagaimana faktor-faktor yang 

mendukung dan menghambat Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam di Desa 

Doridungga? 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan bimbingan dan 

psikologi. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah Pemerintah desa Doridungga, 

tokoh adat, penyuluh agama dan tokoh masyarakat. Selanjutnya metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data 

terkumpul penulis mengolah dan menganalisa data dengan melalui beberapa tahapan 

yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini bahwa, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

merosotnya moral remaja di Desa Doridungga yaitu kurangnya pengawasan orang tua, 

penggunaan gadget(hand phone berbasis Android), pengaruh media, dipegaruhi oleh 

orang yang lebih tua, ketidak pedulian masyarakat sekitar, terkikisnya nilai, norma, 

budaya lokal dan tidak adanya fondasi agama. Adapun  metode-metode yang 

dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam memperbaiki moral remaja di Desa 

Doridungga adalah metode bimbingan penyuluhan Islam, nasehat (ceramah), tanya 

jawab, pendidikan dan silaturrahim. Disamping itu, terdapat  faktor-faktor yang 

mendukung pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam di desa Doridungga yaitu 

dukungan masyarakat dan dukungan dari pemerintah setempat. Kemudian faktor 

penghambat dalam proses kegiatan bimbingan penyuluhan yaitu waktu, fasilitas, 

sarana dan prasarana yang tidak memadai. 

Implikasi penelitian ini adalah: Sudah saatnya kepala desa, tokoh adat, tokoh 

agama, pembimbing, penyuluh dan pemuka agama agar  sepenuhnya memanfaatkan 

serta mempergunakan pengetahuan dengan baik agar tercipta masyarakat yang 

sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapakan kepada pemerintah 

agar senantiasa membina dan membenahi sarana dan prasarana yang ada di desa 

seacara menyeluruh sehingga terjadi pembinaa yang efektif,  efisien dan tepat guna.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Moralitas sebagai bentuk kesepakatan masyarakat mengenai apa yang layak 

dan apa yang tidak layak dilakukan, memunyai sistem hukum sendiri. Hampir semua 

lapisan masyarakat memunyai suatu tatanan masing-masing, bahkan komunitas 

terkecil masyarakat kadang memunyai moral/etika tersendiri dengan sistemnya 

sendiri. Tidak jarang hukuman bagi mereka yang melanggar moralitas, lebih kejam 

dari pada hukuman yang dijatuhkan oleh institusi formal. Hukuman terberat dari 

seorang yang melanggar moralitas adalah beban psikologis yang terus menghantui, 

pengucilan dan pembatasan dari kehidupan yang „normal‟. Masing-masing masyarakat 

memunyai istilah yang beragam dalam membahasakan moral ini, ada yang 

menyebutnya dengan etika dan dalam Islam dikenal dengan akhlak.  

Di tengah arus globalisasi, lingkungan pendidikan remaja, kini tidak lagi 

monoton dan terbatas di dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Anak  

dan kemudian mengidentifikasi menjadi suatu keadaan yang cocok atau tidak cocok 

untuk dirinya. Dengan berbagai pengaruh lingkungan yang berbeda-beda membuka 

peluang yang sangat luas bagi seorang remaja untuk memunyai kepribadian ganda 

(split personality) yaitu pribadi yang memiliki dua identitas. Pribadi seperti ini ada 

karena terjadinya gangguan dari berbagai macam pada remaja (childhood disorder) 

yang kalau dibiarkan terus-menerus dapat berakibat pada kejahatan remaja (juvenile 

delinquency). 

Zaman yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi juga 

ummat Islam dituntut  untuk memunyai peranan penting didalamnya dalam 
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memanfatkan teknologi agar tidak digunakan dalam hal yang negatif termasuk dengan 

meningkatkan pelaksanaan bimbingan seperti yang mulai tampak pada usaha-usaha 

dari berbagai  pihak, baik dari golongan agamawan maupun dari golongan ilmuwan 

dengan cara mencari jalan untuk meningkatkan kontinuitas (kesenambungan) 

bimbingan, sebab dalam era reformasi(pembaharuan) sekarang ini dunia sangat 

membutuhkan manusia-manusia yang potensial(berbakat) yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa serta memunyai wawasan yang luas kemasa depan temasuk dalam 

menyambut zaman yang serba berteknolgi. 

Umat Islam juga harus mampu memadukan hal-hal yang bersifat 

spritual(rohaniah) dengan bersifat material(benda) dalam kehidupan ini. Seperti 

pelaksanaan ibadah dengan khusyu, pikiran akan menjadi tenang jika selalu diimbangi 

dengan keimanan dan keyakinan yang kuat didalam segala aktivitas, sehingga nilai-

nilai kehidupan selalu mengarah kepada perbuatan baik (alkhair) sehingga dapat 

terwujud amar ma’ruf nahi mungkar. 

 Sebagaimana firman Allah swt  dalam QS. Ali-Imran 3:/ 104 

 

                              .     

Terjemahnya : 

 

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, dan menyeru (berbuat) yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang 

mungkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung,”
1
 

 Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mengajak kepada 

kebaikan dan mencegah kepada keburukan agar tercipta masyarakat yang harmonis 

                                                
1
Kementrian  Agama RI.,Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Cet. I; C.V. Jaya Sakti, 2009), 

h. 130. 
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dan berahlak sesuai yang diharapakan bersama. Disamping itu juga perlu disadari 

bahwa tugas membimbing bukanlah tugas yang dikhususkan untuk mubalig melainkan 

semua lapisan masyarakat walaupun dalam ayat ini tidak menyebutkan secara khusus 

tentang siapa yang punya tanggung jawab dalam membimbing. 

 Secara umum di desa Doridungga, kemerosotan moral sudah semakin 

meningkat seperti pencurian, seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan judi sudah  

marak terjadi di desa ini.Seperti halnya pencurian, banyak warga yang resah terhadap 

tindakan tersebut. Disamping itu, seks bebas yang menjadi isu global sekarang telah 

menjadi penyimpangan norma yang sangat merusak nilai di desa yang dikenal agamis 

dulu. Setelah itu ditambah lagi dengan penyalahgunaan narkoba seperti pemakaian 

tramadol dan sabu-sabu yang merusak sistem kehidupan lainya.  

 Merosotnya moral remaja di desa Doridungga kadang hanya urusan sepele. 

Sebut saja seperti mengeluarkan kata-kata kotor terhadap masyarakat saat berbicara 

sudah menjadi kebiasaan mereka. Masalah ini sangat penting untuk dibentengi sebab 

kalau ini terus dibiarkan maka masalah ini sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri 

untuk kedepannya. 

 `Selain mengeluarkan kata-kata kotor, mereka juga sering melakukan 

pencurian yang berskala besar seperti mencuri padi hasil panen warga, mereka 

mencuri dalam bentuk sangat sistemis dan terstruktur. Barang-barang yang mereka 

curi berskala besar sehingga banyak masyarakat yang resah karena kehilangan 

barangnya miliknya. 

 Masih banyak lagi penyimpanyan yang dilakukan oleh remaja, yakni 

penyalahguanaan narkoba, wacana seperti narkoba bukanlah hal baru didesa tersebut 

melainkan sebuah tindakan yang sering dilakukan secara sembunyi bahkan mereka 
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mulai melakukan secara terang-terangan. Tidak mengherankan jika dalam 

keseharaiannya mereka tidak bersemangat dalam aktivitas sekolahnya dan akvtivitas 

lainya. 

 Selain penyalahgunaan narkoba, seks bebas marak terjadi akibat dari pergaulan 

bebas. Akibat dari seks bebas yang mereka lakukan, banyak terjadi pernikahan usia 

dini. Pernikahan usia dini bukanlah hal baru yang terjadi melainkan hampir setiap 

tahunnya banyak remaja menikah pada usia-usia yang belum pada waktunya. 

 Selain faktor di atas, faktor lingkungan memunyai pengaruh yang sangat 

signifikan dalam memengaruhi moral remaja. Lingkungan adakalanya dihuni oleh 

orang dewasa serta anak muda yang kriminal dan anti sosial sehingga bisa merangsang 

timbulnya reaksi emosional yang buruk pada anak-anak puber dan adolenses yang 

masih labil jiwanya.  

 Pengaruh buruk dari kedua orang tua yang pernah melakukan perbuatan 

menyimpang seperti judi, mabuk-mabukan, kebiasaan menghisap ganja, bertingkah 

sewenang-wenang dapat memberikan pengaruh yang menular kepada anak. Setelah itu 

anak jadi ikut-ikutan melakukan apa yang mereka lihat, kemudia anak menjadi tidak 

bermoral. Dengan begitu kebiasaan buruk orang tua akan mengkondisikan tingkah 

laku dan sikap hidup anak-anaknya. 

 Penting bagi penyuluh untuk megajarkan pendidikan karakter yaitu pendidikan 

yang mengajarkan tentang pentingnya nilai baik dan buruk dengan dibentuk dari 

penghayatan dan pengamalan. Dengan demikian penyuluhan dalam membentuk 

karakter remaja yang baik, sehingga remaja dapat diterima secara baik oleh teman 

sebaya, masyarakat dan lingkungan sekolahnya. 
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 Bimbingan penyuluhan dilakukan untuk tetap mengontrol dan membina moral 

remaja. Bimbingan ini dilakukan lebih cenderung kepada langkah antisipasi muncul 

dan mentradisinya perilaku buruk remaja yang mengakibatkan munculnya tindakan 

yang dekstruktif. Dalam hal ini penyuluh agama Islam mengambil langkah untuk 

bekerjasama dengan seluruh guru, khususnya guru bimbingan konseling. 

 Bimbingan khusus ini lebih ditekankan kepada remaja yang sering melakukan 

pelanggaran terhadap norma dengan tujuan untuk membina remaja. Selain itu, 

penyuluh agama melakukakan metode-metode yang tepat, Seperti mengembangkan 

sikap sosial, yakni penyuluh memberikan pemahaman pada remaja tentang 

peranannya dalam kehidupan sosial, di samping memberikan pemahaman tentang 

pentingnya kehidupan sosial, penyuluh menggunakan metode ceramah, metode ini 

digunakan untuk menyampaikan kebenaran dari sebuah tindakan yang terpuji. 

Kemudian langkah selanjutnya penyuluh mengajarkan pendidikan keagamaan. Pada 

hakekatnya pendidikan atau pembinaan khususnya agama adalah sarana untuk 

menanamkan moral, sedangkan pengajaran agama adalah memberikan pengetahuan-

pengetahuan agama yang sesuai petunjuk Alqur‟an dan hadist nabi saw. 

 Sangat terlihat jelas bagaimana peranan bimbingan penyuluhan Islam dalam 

memberikan penyuluhan kepada remaja dengan cara memberikan arahan yang baik 

tentang pentingnya nilai-nilai yang luhur tentang sopan santun, kejujuran, dan 

tanggung jawab. Kemudian di samping itu, masyarakat juga punya peran aktif dalam 

menanamkan moral yang tinggi kepada lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, 

remaja sampai ke orang tua. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam 

Memperbaiki Moral Remaja di Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten 

Bima. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada Peranan Bimbingan 

Penyuluhan Islam dalam memperbaiki moral remaja di Desa Doridungga Kecamatan 

Donggo Kabupaten Bima.  

2. Deskripsi Fokus 

  Dari rumusan masalah di atas maka peneliti memfokuskan penelitiannya 

mengenai perananBimbingan Penyuluhan Islam dalam Memperbaiki Moral Remaja di 

Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. 

 Dalam rangka pengembangan moral, remaja memerlukan sistem layanan 

bimbingan dan penyuluhan yang baik di lingkunganya, tidak hanya mengandalkan 

layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi, tetapi juga layanan bantuan khusus 

yang lebih bersifat psiko-edukatif. Melalui layanan bimbingan dan penyuluhan, 

penyuluh berperan aktif dalam memberikan penyuluhan kepada remaja  yaitu 

bimbingan dan penyuluhanyang dilakukan secara sistematis, objektif, logis, dan 

berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh penyuluh untuk memfasilitasi 

perbaikan moralremajaagarremaja tidak diasingkan oleh masyarakat luas danbertindak 

positif sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat mengemukakan pokok 

masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaiamana Peranan Bimbingan Penyuluhan 
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Islam dalam Memperbaiki Moral Remaja di Desa Doridungga Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima.”? 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan sub masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana faktor penyebab rusaknya moral remaja di Desa Doridungga 

Kecamatan Donggo Kabupaten Bima? 

2. Bagaimana metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam memperbaiki moral 

remaja di Desa Doridunga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima? 

3. Bagaimana faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Pelaksanaan 

Bimbingan Penyuluhan Islam di Desa Doridungga? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

  Adapun buku yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

a. Buku “Patologi sosial” yang disusun oleh Kartini Kartono yang menjelaskan 

tentang macam-macam penyakit menyimpang masyarakatat yang mengakibatkan 

degradasi moral dalam kehidupan. 

b. Buku “Patologi Sosial II Kenakalan remaja”yang disusun oleh Kartini Kartono 

yang menjelaskan tentang konsep penyakit menyimpang yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat terkhususnya yang terjadi pada remaja. 

c. Buku “Analisis Problem sosial” Alauddin University press, yang disusun oleh 

Irwanti Said yang menjelaskan tentang masalah sosial, faktor penyebab terjadinya 

problem sosial dan pendekatan yang digunakan dalam memahami masalah sosial di 

tengah masyarakat. 

Adapaun penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara 

lain: 
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1. Penelitian yang di lakukan oleh: Ahsin Fadliahsan, jurusan Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam pada tahun 2013 dengan judul “ Peranan Penyuluh  Agama 

dalam Membina Remaja di Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene 

Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.” Skripsi ini merupakan penelitian  

lapangan  berisikan peranan penyuluh agama dalam membina remaja, yang 

dikhususkan  pada proses pembinaan remaja yang dilakukan oleh penyuluh agama  

melalui pendekatan komunikasi, psikologi, dan sosiologi di Kelurahan Tumampua 

Kecamatan Pankajene Kabupaten Pangakejene Dan Kepulauan.
2
 

2. Penelitian yang di lakukan oleh: Nasrullah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam 

pada tahun 2011 dengan judul. “Bimbingan Penyuluhan Islam dan Implikasinya di 

Desa Balassuka Kecamatan  Tombolo Pao Kabupaten Gowa.” Skripsi  ini 

merupakan penelitian  kualitatif berisikan mengenai penerapan bimbingan 

penyuluhan Islam dan penerapannya terhadap masyarakat melalui kegiatan 

keteladanan  di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
3
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh: Sugiyanto, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam pada tahun 2015 dengan judul “Metode Terapi Agama Bagi Pasangan 

Pernikahan Usia Dini di Desa Bonto Sunggu Kecamatan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa. ”Penelitian ini  menggunakan penelitian kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan komunikasi, sosial dan psikologi, serta menekankan kepada 

                                                
2
Ahsin Fadli ahsan, Peranan Penyuluh  Agama dalam Membina Remaja di Kelurahan 

Tumampua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan .(Skripsi:Sarjana 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2013). 

3
Nasrullah, “Bimbingan Penyuluhan Islam Dan Implikasinya di Desa Balassuka 

Kecamatan  Tombolo Pao Kabupaten Gowa. (Skripsi: Sarjana Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar,Tahun 2011). 
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metode terapi agama yang diberikan kepada pasangan pernikahan usia dini di Desa 

Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
4
 

Melihat dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian  yang akan di laksanakan berbeda dari sebelumnya, sebab  secara 

keseluruhan berbeda, baik dari persfektif kajian maupun dari segi metodologi, 

sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan bimbingan dan pendekatan  

sosiologi. Serta tidak ada satupun yang menyinggung tentang peranan bimbingan 

penyuluhan islam dalam memperbaiki moral remaja di desa Doridunga kecamatan 

Donggo kabupaten Bima. 

E. Tujuandan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penyebab rusaknya moral remaja di Desa Doridungga 

Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. 

b. Untukmengetahui metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam memperbaiki 

moral remaja di Desa Doridunga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima? 

c. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam di Desa Doridungga. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Ilmiah 

1. Memberikan pengetahuan tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dalam 

memperbaiki moral remaja. 

                                                
4
Nur Rahmi Said. Metode Terapi Agama Bagi Pasangan Pernikahan Usia Dini di Desa 

Bonto Sunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa .( Skripsi : Sarjana Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar)Tahun 2013. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi ilmiah dalam upaya 

memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khusunya pada 

mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam. 

b. Kegunaan Praktis  

1. Sebagai bahan referensi  dan masukan kepada para penyuluh agama dalam 

melakukan bimbingan penyuluhan di tempat  tersebut, serta berguna bagi 

penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan. 

2. Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar sarjana S-1 Jurusan 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
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BAB  II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A.  Konsep Bimbingan Penyuluhan Islam 

1. Pengertian bimbingan penyuluhan islam 

Kata bimbingan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu “to 

guidance” menjadi “guidance” (yang berarti bimbingan dan bantuan).
5
 Bimbingan 

adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk 

mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang 

sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.
6
 Jadi, bimbingan adalah 

suatu proses pemberian bantuan kepada masyarakat baik secara individu maupun 

secara kelompok, agar dapat mengembangkan berbagai kemampuan dirinya seperti 

kemampuan kognitif dan psikomotorik dengan baik, agar memperoleh kebahagiaan 

pribadi dan kemanfaatan sosial, serta memahami diri dan lingkungannya dalam 

mengatasi hambatan untuk menentukan rencana masa depan yang lebih baik. 

Kata penyuluhan menurut bahasa berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu 

“Counseling”yang berarti pemberian nasehat, bimbingan, arahan, penyuluhan,  dan 

penerangan.
7
 Maksudnya adalah seseorang yang memberikan nasehat terhadap orang 

lain yang membutuhkan penanganan untuk memecahkan masalah-masalah atau 

keuhan-keluhan yang sedang  dihadapi. Pengertian bimbingan penyuluhan Islam 

menurut pandangan para pakar diantaranya yang dikemukakan oleh James F Adams 

                                                
5
John M. Echol Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Cet.I; Jakarta: Gramedia, 

1976), h. 286. 

6
Hellen, Bimbingan dan Konseling, (Cet.I; Jakarta: Ciputat Perss, 2002), h.4 

7
John M. Echol Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, h.150. 
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yang dikutip oleh I. Djumhur dan Moh. Surya ia mengemukakan bahwa penyuluhan 

(counseling) adalah sebagai berikut: 

 

Suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu yang seorang              

(counselor) membantu yang lain (counseling), supaya ia dapat lebih baik 

memahami dirinya dalam hubungannya dengan masalah-masalah kehidupan 

yang dihadapinya pada waktu itu dan akan datang.
8
 

Pengertian di atas, dapat diketahui bahwa bimbingan adalah suatu proses 

membantu individu. Karena itu, bimbingan merupakan kegiatan yang berkelanjutan, 

artinya senantiasa diikuti secara terus menerus sampai kepada tujuan dan penyesuaian 

diri telah tercapai. Sedangkan penyuluhan merupakan salah satu teknik pelayanan 

dalam bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan memberikan bantuan secara 

keseluruhan. Karena itu, antara bimbingan dan penyuluhan tidak bisa dipisahkan satu 

sama lainnya, sebab keduanya memilki hubungan yang erat. 

Sejalan dengan hal itu, M. Umar dan Sartono juga memberikan pengertian. 

Bimbingan Islam adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan 

potensi yang dimilikinya mampu mengembangkan diri secara optimal dengan 

memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan 

rencana masa depan yang baik.
9
 

 Bimbingan Islam tidak saja ditunjukkan untuk mengetahui masalah-masalah 

yang dihadapi dalam kehidupan duniawi semata, akan tetapi mencakup segala aspek 

individu. Dengan tujuan agar dapat membantu individu berkembang sehingga 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta menjadi orang yang pandai 

                                                
8
J. Jumhur dan Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (guidance dan 

conseling), h. 25. 

9
M. Umar dan Sartono, Bimbingan dan Penyuluhan, (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia,  

2001), h. 9. 
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bersyukur atas nikmat Allah swt., kepadanya sehingga ia menjadi orang yang 

bahagia.
10

 

Gambaran pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian bimbingan 

penyuluhan Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu maupun 

kelompok berupa pelayanan secara keseluruhan kepada sesama manusia dengan 

mengutamakan ketentuan-ketentuan dari petunjuk Allah swt sehingga potensi yang 

ada pada diri manusia dapat diaktualisasikan dalam memahami hidup dan kehidupan, 

sehingga tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.  

Disisi lain, dikatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan pada hakekatnya 

sama,artinya bimbingan telah mencapai pengertian penyuluhan atau 

penasehatan/bimbingan penyuluhan jika meliputi keseluruhan daripada pekerjaan 

memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Sedangakan 

penasehatan/bimbingan penyuluhan merupakan bagian dari usaha bimbingan tiu 

sendiri. Uraian dari defenisi tersebut diatas, dapat dilihat kemungkinan adanya 

beberapa defenisi yang berbeda dari berbagai ahli bimbingan. Namun demikian, 

hampir dari semua defenisi tersebut memiliki aspek-aspek kesamaan. Beberapa aspek-

aspek kesamaan itu adalah : 

1. Bahwa bimbingan selalu menyangkut sesuatu pertolongan atau bantuan dari 

seseorang kepada orang lain. Pada hakekatnya bimbingan adalah suatu hubungan 

menolong pihak kedua, yang biasanya berada dalam kondisi yang memungkinkan 

dia untuk menolong pihak yang kedua, yang biasanya berada dalam kondisi 

memerlukan pertolongan. 

                                                
10

Asrul Haq Alang, Metode Bimbingan dan Konseling Islam dalam Mengatasi 

Perilaku Menyimpang Siswa Madrasah Tsanawiyah Negri 2 Biringkanayya  (Tesis: 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2010), h. 10. 
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2. Pertolongan dalam bimbingan biasanya bersifat individual, dalam arti bahwa 

pertolongan itu diberikan dengan titik tolak dan berorientasi pada kebutuhan 

individu yang ditolongnya. 

Membimbing bukan merupakan tindakan mengatur dan menginterversi urusan 

orang lain, bukan pula memaksa pendapat orang lain. Dalam hal ini, pembimbing 

hanya mengarahkan orang lain yang akan dibimbing. Bimbingan bukan pula membuat 

keputusan-keputusan bagi orang lain yang seharusnya dapat dilakukan sendiri, bukan 

pula memikulkan beban tanggungan untuk orang lain. Akan tetapi, bimbingan adalah 

pertolongan yang disediakan oleh penyuluh-penyuluh yang memunyai kemampuan 

dalam mmengarahkan seseorang individu agar mengatur hidupnya sendiri, 

mengembangkan potensi, kemampuan dan pendapatnya serta dapat mengambil 

keputusan-keputusan yang dihadapinya. Hal ini sejalan dengan firman Allahdalam 

Q.S. Muhammad/47:7 

 

             . 

 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 

akan menolongmu dan meneguhkan kedudukannmu.”
11

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa diantara manusia yang menolong 

agama Allah maka akan diteguhkan kedudukan. Memberikan  bantuan dan 

pertolongan terhadap sesama dalam mengurangi suatu beban atau membantu 

memecahkan masalah merupakan cara lain menolong agama Allah, maka niscaya 

Allah swt akan membalas kebaikanya, bahkan semakin diteguhkan kedudukannya 

                                                
11

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 831. 
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sebagai hamba yang beriman. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi 

dewasa ini semakin dilanda kesibukan dalam upaya memenuhi kebutuhannya,baik 

yang menyangkut kebutuhan materi maupun kebutuhan spritual. 

Manusia dengan segala aktivitasnya berpacu dan berlomba sama-sama 

meningkatkan kebolehan dan kesanggupannya untuk mendapatkan kebutuhan di dunia 

ini. Namun dalam hal ini juga manusia sering dilanda kegalauan akibat tidak mampu 

mencapai target yang selama ingin dicapai, akibatnya mereka mengalami depresi 

berat, sehingga dibutuhkan peran para penyuluh untuk memberikan bimbingan dan 

arahan untuk menuju kehidupan yang selaras dengan ketentuan kehidupan di dunia 

dan di akhirat kelak. 

2. Latar Belakang Bimbingan Penyuluhan Islam  

Bimbingan dan penyuluhan tidak muncul sendirinya. Keberadaanya sangat 

perlu, bahkan mendesak untuk dilaksanakan di dalam keseluruhan persoalan 

masyarakat. Latar belakang kebutuhan dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan 

tidak terlepas dari beberapa aspek, seperti aspek sosiokultural, perbedaan kebutuhan 

individual dan masalah penyesuaian diri. 

Manusia sesuai dengan hakekatnya seperti telah diuraikan bahwasanya 

manusia diciptakan dalam keadaan yang terbaik, termulia, tersempurna, terindah         

dibandingkan dengan mahluk lainnya, sekaligus memilki hawa nafsu dan perangai 

atau sikap  tabiat buruk, misalnya suka menuruti hawa nafsu, lemah, aniaya, 

membantah, sehingga dapat terjerumus kedalam lembah kenistaan, kesengsaraan, dan 

kehinaan. Dengan kata lain, manusia bisa bahagia hidupnya di dunia maupun di 

akhirat, dan bisa pula sengsara dan tersiksa. 
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Demikian juga halnya dengan bimbingan dan penyuluhan Islam, keberadaanya 

sangat penting terutama bimbingan kepada generasi muda yang menghadapi 

persoalan-persoalan kerohanian dan keagamaan. Banyak persoalan keagamaan yang 

sering muncul pada generasi muda, diantaranya persoalan akhlak, persoalan malas 

beribadah, durhaka kepada kedua orang tua dan pelanggaran nilai dan norma agama. 

Persoalan ini membuat keperihatinan masyarakat dan kekhawatiran para penyuluh 

agama karena dikhawatirkan tidak ada lagi generasi pelanjut yang akan melanjutkan 

kegiatan bimbingan. 

Mengingat berbagai sifat seperti itu, maka diperlukan adanya upaya untuk 

menjaga agar manusia tetap menuju ke arah yang bahagia, menuju kefitrahnya yang 

terbaik, ke arah “Ahsanitaqwin” dan tidak terjerumus kedalam keadaan yang hina atau 

“Asfala safilin “seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt QS. At-Tin/95:4-6 

 

           .

        . 

 

Terjemahnya: 
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya. Kemudia kami kembalikan ketempat yang serendah-rendahnya 

(neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, maka bagi 

mereka pahala yang tiada putus putusnya.
12

 

Mengamati ayat tersebut, bimbingan penyuluhan Islam begitu sangat             

dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kehidupan manusia. Jika dirinci lebih lanjut, 

yang menjadi latar belakang perlunya bimbingan penyuluhan Islam itu dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Jasmaniah (biologis) 

                                                
12

Kementrian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 597. 
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Manusia memiliki unsur jasmaniah atau biologis, manusia memiliki berbagai 

kebutuhan biologis yang harus dipenuhinya, misalnya makan, minum, menghirup 

udara, berpakaian, bertempat tinggal dan sebagainya. Upaya untuk memenuhi 

kebutuhan jasmaniah tersebut dapat dilakukan manusia selaras dengan ketentuan dan 

petunjuk Allah swt, bisa pula tidak, dan penyimpangan dari ketentuan dan petunjuk 

Allah itu bisa dilakukan manusia secara sadar maupun tidak. 

b. Rohaniah(psikologis) 

Sesuai dengan hakekatnya, manusia  memerlukan pula pemenuhan kebutuhan 

rohaniah dalam arti psikologis. Seperti telah diketahui, manusia dianugerahi 

kemampuan rohaniah, pendengaran, penglihatan dan qolbu, atau dalam bahasa sehari-

hari dikenal dengan kemampuan cipta rasa dan karsa. Secara luas untuk bisa hidup 

bahagia, manusia memerlukan keadaan mental atau psikologis yang baik (selaras dan 

seimbang). 

c. Idividual 

 Telah diketahui bahwa manusia merupakan makhluk individu. Artinya 

seseorang memiliki kekhasannya tersendiri sebagai suatu pribadi, seperti telah 

diketahui pula dari firman Allah swt dalam QS. Al-Qamar/49 yang telah diuraikan 

dimuka (uraian tentang citra manusia menurut Islam). Dengan kata lain, keadaan 

orang perorangan, mencakup keadaan jasmaniah dan rohania atau psikologisnya bisa 

membawanya ke kehidupan yang tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah 

swt. Ketidak normalan sosok jasmaniah, ketidak unggulan (tetapi juga kesuperioritas) 

potensi rohaniah  dapat membawa manusia ke kehidupan yang tidak selaras. 

d. Sosial 
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Sebagai mahluk individual, manusia termasuk mahluk sosial yang senantiasa 

berhubungan dengan mahluk lain dalam kehidupan kemasyarakatan. Semakin modern 

kehidupan manusia, semakin kompleks tantangan kehidupan yang harus di hadapi 

manusia. Kompleksitas kehidupan ini bisa membuat manusia tergoncang yang pada 

akhirnya menjadikannya hidup tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt. 

Manusia biasa saling memaksakan kehendak, bertikai, bahkan berperang dan saling 

membunuh. 

e. Budaya  

Manusia hidup dalam lingkungan fisik dan sosial. Semakin maju tingkat 

kehidupan, semakin manusia harus berupaya terus meningkatkan berbagai perangkat 

kebudayaan dan peradabannya. Ilmu dan teknologi dikembangkan, Seni dan olahraga 

dikembangkan. Semuanya, pada dasarnya, untuk memperoleh kebahagiaan hidup yang 

sebaik-baiknya. Dalam ajaran agama, bahwasannya manusia itu tak pernah lepas dari 

yang namanya budaya, dan itu sudah menjadi kodratNya.  

f. Agama  

Agama merupakan wahyu Allah swt, walaupun diakui bahwa wahyu Allah swt 

itu benar, tetapi dalam penafsiranya bisa terjadi banyak perbedaan antara berbagai 

ulama, sehingga muncul masalah-masalah khilafiyah, ini kerap kali bukan saja 

menimbulkan konflik sosial, tetapi juga menimbulkan konflik batin dalam diri 

seseorang yang dapat menggoyahkan kehidupan atau keimanannya. Konflik-koflik 

batin dalam diri manusia yang berkenaan dengan ajaran agama Islam maupun lainnya 

banyak ragamnya, oleh karenanya diperlukan selalu adanya bimbingan penyuluhan 
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Islam yang memberikan bimbingan kehidupan  keagamaan kepada individu agar 

mampu mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.13 

Nampaklah kejelasan bahwasannya bimbingan penyuluhan Islam sangat di 

perlukan oleh seorang manusia, sebab manusia memiliki begitu banyak potensi yang 

perlu diarahkan dalam hidupnya agar selalu sejalan dengan ajaran agama, utamanya 

dalam  mengarungi hidup dan kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan yang 

luar biasa. Sehingga perlunya seorang pembimbing agama menuju jalan yang benar 

dan di ridhoi oleh Allah swt. 

3. Metode Bimbingan Penyuluhan Islam 

Metode adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Semakin rumit kegiatan yang dilakukan semakin banyak pula metode 

yang diciptakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi demi terwujudnya suatu 

tujuan  yang dicita-citakan.Adapun metode yang digunakan dalam bimbingan dan 

penyuluhan Islam khususnya agama Islam sebagai berikut: 

a. Wawancara. 

  Wawancara adalah salah satu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang 

dapat dijadikan bahan penataan bagaimana seharusnya kejiwaan remaja bimbingan 

pada saat tertentu yang memerlukan bantuan.
14

 

 

 

 

                                                
13

Asrul Haq Alang, Metode Bimbingan dan Konseling Islam dalam Mengatasi Perilaku 

Menyimpang Siswa Madrasah Tsanawiyah Negri 2 Biringkanayya , (Tesis: Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, 2010), h.10. 

14
Arifin,Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama  (Cet. III; 

Jakarta: Bulan Bintang 1978), h. 44. 
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b. Metode Kelompok 

Menggunakan metodekelompok, pembimbing/penyuluh akan dapat 

mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan dan bimbingan dalam 

lingkungannya menurut penglihatan orang lain dalam kelompok itu sendiri.
15

 

c. Metode Sosiometri 

Teknik yang digunakan dalam bidang penyuluhan bertujuan untuk meneliti 

saling adanya hubungan antara individu dengan individu yang lainnya. Dengan kata 

lain, sosiometri dipergunakan untuk mengumpulkan data diri suatu kelompok yang 

ada dengan berbagai kepribadian yang mereka miliki dapat memudahkan pelayanan 

bimbingan dan penyuluhan yang diberikan kepadanya.
16

 

d. Metode Diskusi 

Diskusi adalah salah satu bentuk pelayanan bimbingan dengan cara 

mengadakan komunikasi secara demokratis untuk mendapatkan suatu nilaiyang 

mungkin belum pernah ditemukan sepanjang hidupnya. Dalam metode ini sangat 

bermanfaat serta dapat memuaskan pandangan dan pemikiran. 

4. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam 

a. Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam 

Bimbingan penyuluhan Islam memiliki aspek-aspek yang potensial dan 

universal dalam segala hidup dan kehidupan manusia. Tetapi esensi tersebut akan sia-

sia apabila seorang penyuluh tidak mampu memanfaatkan “ Esense of Values” ( Ilmu 

yang berharga) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma hidup dan yang 

berkembang dalam secara wajar. Pada prinsipnya bimbingan penyuluhan Islam 

                                                
15

Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama , h. 54. 

16
Dewa Ketut Sukardi, Proses Bimbingan dan Penyuluhan, (Cet. I; Jakarta: Rineka 

Cipta, 1995), h. 110. 
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mempunyai perencanaan yang sangat vital karena dengan bimbingan penyuluhan 

Islam dapat membawa masyarakat baik individu maupun kelompok ke arah yang lebih 

baik dalam arti membantu dalam segi ilmu dan memotivasi seseorang untuk terus 

berusaha. 

Fungsi bimbingan penyuluhan Islam adalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman, yaitu membantu individu agar memiliki pemahaman terhadap 

dirinya dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan dan norma agama). 

Berdasarkan pemahaman ini, individu diharapkan mampu mengembangkan 

potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya secara dinamis dan 

konstruktif (perubahan kearah yang lebih baik). 

2. Preventif (Pencegahan), yaitu upaya konselor untuk senantiasa 

mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk 

mencegahnya. 

3. Perbaikan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan 

erat dengan pemberian upaya pemberian bantuan bimbingan kepada individu 

yang mengalami masalah, baik menyangkut, aspek pribadi, maupun aspek 

sosial.
17

 

4. Pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan 

lingkungan  yang kondusif. 

Seorang penyuluh yang ingin berhasil dalam tugasnya sebagai penyuluh, maka 

ia harus memiliki akhlak dan kecakapan yang cukup memadai serta mempunyai minat 

yang besar terhadap pekerjaanya. Abu Ahmadi menyatakan sebagai berikut: 

                                                
17

A. Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling,  (Cet. II; Bandung: Sinar 

Baru, 1992), h. 36. 
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Seorang pembimbing yang baik harus mempunyai minat terhadap terhadap 

pekerjaan dengan orang lain dan harus mempunyai kemampuan untuk 

bertindak dan bertingkah laku secara ramah dan bijaksana terhadap mereka, ia 

harus mampu menempatkan diri dalam suatu sikap yang memungkinkan ia 

dapat melihat dan memahami keadaan dan dorongan dirumah, serta kehidupan 

masyarakat yang membuat individu melakukan hal yang tidak dinginkan atau 

mengalami kegagalan dalam pelajaran.
18

 

Manusia dapat dikatakan sebagai pembimbing atau penyuluh dan juga sebagai 

seorang yang membimbing dalam masyarakat. Dalam hal ini, manusia dapat 

membimbing karena memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan pengalaman yang 

banyak dibanding dengan orang yang dibimbing. Bimbingan penyuluhan Islam 

mengarahkan hidup masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan sumber 

daya manusia, terutama dalam  pelaksanaan pembangunan  yang merupakan suatu 

kegiatan yang diperlukan dan sangat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup 

masyarakat. 

b. Tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam 

Bimbingan penyuluhan Islam mencakup pertolongan yang diberikan oleh 

seseorang, dengan tujuan untuk menolong orang itu kemana harus pergi, apa yang 

ingin dilakukan, dan bagimana cara yang sebaik-baiknya mencapai tujuan ini, bantuan 

ini menolong seseorang untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam 

hidupnya. Secara singkat boleh dikatakan bahwa bimbingan bertujuan untuk memberi 

pertolongan kepada individu yang ditolong agar ia mencapai atau memiliki kehidupan 

yang layak,dan bahagia di masyarakat.
19

 

                                                
18

.Abu Ahmadi, Bimbingan Penyuluhan dan Konseling di Sekolah  (Cet. I; Jakarta 

Cipta, 1992), h. 161. 

19
Aryatmi Siswoharjono, Persfektif Bimbingan Konseling dan Penerapannya di 

Berbagai Institusi, (Cet.I; Semarang: Satwacana, 1990), h. 6 . 
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Program bimbingan dan penyuluhan bertujuan memberikan bantuan kepada 

manusia secara keseluruhan. Bantuan yang di berikan dapat berfungsi sebagai usaha 

menghindari serta menjauhkan dari masalah-masalah yang dihadapi. Lebih jauh lagi 

memberikan bekal untuk menghadapi masalah yang akan datang. Lebih jelas tujuan 

bimbingan dan penyuluhan sebagi berikut: 

 

a. Untuk mengenal diri sendiri dan lingkungannya. Dengan adanya usaha bimbingan 

dan konseling, diharapkan manusia dapat mengenal dirinya sendiri dan 

lingkungannya dimana ia berada. Mengenal diri sendiri dalam arti mengenal 

kekuatan dan kekurangan/ kelemahan yang ada pada dirinya. Selanjutnya 

berdasarkan pengenalan kepada diri sendiri dengan pengenalan lingkungan. 

Lingkungan dalam arti yang sangat umum yaitu lingkungan keluarga, dan 

pekerjaan serta lingkungan masyarakat. 

 

b. Untuk dapat menerima diri sendiri dalam lingkungan secara positif dan dinamis. 

Diharapkan manusia tidak hanya mengenal kekuatan yang mereka ikuti mengenal 

lingkungan serta memberikan kemungkinan kemungkinan yang baik saja, akan 

tetapi mereka juga harus mengenal kekurangan-kekurangan serta keterbatasan 

yang ada pada diri mereka. 

 

c. Untuk mengambil keputusan sendiri tentang berbagai hal. Dengan terpenuhinya 

tujuan yang pertama dan yang kedua hendaknya individu dapat memutuskan 

sendiri suatu tindakan yang akan mereka lakukan sesuai dengan keadaan yang ada 

pada diri mereka dan lingkungan dimana ia berada. 

 

d. Untuk dapat mengarahkan diri sendiri. Sejalan dengan tujuan yang ketiga, 

kegiatan bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengarahkan individu kepada 

sesuatu sesuai dengan kemampuan bakat yang ada pada mereka. 

 

e. Untuk dapat mewujudkan diri sendiri. Dengan pengenalan diri dan lingkungan, 

dengan pengambilan keputusan sendiri dan dengan mengarahkan diri, diharapkan 

individu dapat mewujudkan dirinya sendiri.
20

 

                                                
20

Dewa Ketut Sukardi, Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah,(Surabaya: 

Usaha Nasional, 1993), h. 105. 
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Uraian di atas dapat diketahui bahwa sasaran akhir dari program bimbingan 

dan penyuluhan adalah penciptaan kemajuan terhadap kemajuan individu di dalam 

semua aspek kehidupannya, dalam rangka pencapaian kebahagiaan dan kesejahtraan 

yang seutuhnya. Sedangkan tujuan bimbingan dan penyuluhan menurut Oemar 

Hamlik adalah sebagai berikut: 

a. Agar seseorang berani menghadapi kesulitan hidupnya dalam perkembanganya 

menuju kedewasaan. 

b. Agar seorang berusaha menemukan kemampuan yang ada padanya serta 

mengembangkan kemampuan yang baik dan tidak berusaha mengembangkan 

kemampuan yang buruk. 

c. Agar seseorang berusaha menemukan keinsafan, ketekunan dan usahanya sendiri 

maupun memecahkan kesulitan hidupnya.”
21

 

 Nampaklah kejelasan bahwa tujuan akhir dari bimbingan penyuluhan Islam 

tidak lain adalah agar setiap klien(Individu) yang mengalami kesulitan mampu 

menghindarkan diri dari segala gangguan mental serta mampu mengatasi diri dari 

berbagai problema masalah yang di hadapi dalam hidupnya. 

B. Pengertian Moral dan Masalahnya 

1. Pengertian moral 

Gunarsa mengemukakan bahwa moral berasal dari kata latin “moris” yang 

berarti adat istiadat, kebiasaan dan tatanan kehidupan. Sedangkan Pengertian moral 

adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Istilah moral 

sendiri berasal dari kata mores yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau 

                                                
21

Oemar Hamlik, Psikologi Belajar Mengajar, (Cet.I; Bandung: Sinar Baru, 1992), h. 

36. 
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kebiasaan.
22

 Jadi, moral merupakan seperangkat nilai yang berlaku dalam suatu 

kelompok sosial atau masyarakat. Jadi, tingkah- laku akan dikatakan bermoral apabila 

tingkahlaku tersebut sesuai dengan nilai moral yang berlaku dalam kelompok 

masyarakat dimana individu tersebut hidup. 

Selain itu moral juga dapat dikatakan sebagai bentuk semangat atau berupa 

dorongan yang berasal dari dalam diri individu guna melakukan sesuatu ataupun tidak 

melakukannya. Mereka juga menambahkan bahwa moral didasari pada nilai-nilai 

tertentu yang diyakini oleh individu sebagai suatu hal baik dan buruk, yang pada 

akhirnya individu dapat melakukan atau tidak melakukanya. Searah dengan hal di atas, 

Yusuf memberikan penjelasannya tetang demikian bahwa moral adalah kemauan 

untuk menereima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang telah 

ditetapakan bersama.
23

 Nilai-nilai seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, 

memelihara ketertiban atau keamanan, dan memenuhi hak-hak orang lain. 

Jahja mengemukakan bahwa moral tidak hanya sekedar pembelajaran baik dan 

buruk, tentang benar dan salah tetapi merupakan pelatihan pembiasaan terus menerus 

tentang sikap benar dan baik sehingga pada akhirnya menjadi kebiasaan. Sementara 

itu Jahja memberikan penjelasan bahwa moral berkenaan dengan norma umum 

mengenai apa yang baik atau benar dalam cara hidup individu, serta sikap dan perilaku 

individu terhadap individu lain.
24

 

Senada dengan itu Budiyono mengemukakan bahwa moral adalah sebuah 

sistem nilai tentang cara individu untuk hidup secara baik sebagai manusia. Sistem 

                                                
22

Muhammad Asrori, Psikologi Remaja, (cet. I; Jakarta: Bumi Aksara 2010), h. 123. 

23
Yusuf, Pikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Rosda Karya 2012), h. 

120. 

24
Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana 2011), h. 96. 
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nilai tersebut terkadang bentuk petuah, nasihat, wejangan, peraturan, perintah, dan 

semacamanya yang diwariskan secara turun-temurung oleh budaya dan 

agama.
25

Faturochman mendefenisikan bahwa moral sebagai etika, adat istiadat, tata 

krama, budi pekerti, norma atau hukum susila yang mengatur tata relasi, baik relasinya 

terhadap tuhan, sesama, dan lingkungan agar tercipta kehidupan manusia yang 

bahagia, bermartabat dan harmonis.
26

 

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa moral adalah sistem 

nilai yang berlaku dan yang dianggap benar atau salah dalam suatu masyarakat seperti 

adat istiadat, tata susila, menghormati antar sesama, budi pekerti, tidak melanggar 

aturan dan lain-lain. moral juga disebut sebagai nilai, yaitu nilai yang dirumuskan 

bersama kemudian dipatuhi bersama agar tercipta sebuah kehidupan masyarakat yang 

harmonis. 

2. Tahap-tahap perkembangan moral. 

Terdapat 3 (tiga) tahap dalam perkembangan moral, yaitu: 

a. Tahap pra-konvesional. 

Pra-konvensional adalah penalaran moral yang umumnya ada pada anak-anak, 

walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. 

Seseorang yang berada dalam tingkat pra-konvensional menilai moralitas dari suatu 

tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat pra-konvensional terdiri dari 

dua tahapan awal dalam perkembangan moral, dan murni melihat diri dalam bentuk 

egosentris. 
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b. Tahap konvensional 

Umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini 

menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan 

dan harapan masarakat. 

c. Tahap pasca konvensional 

Tahap konvesional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, kenyataan bahwa 

individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin 

jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibat 

hakikat diri mendahului orang lain ini membuat tingkatan pasca-konvensional sering 

tertukar dengan perilaku pra-konvensional.
27

 

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rusaknya Moral Remaja.  

Semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi, urbanisasi dan 

industrialisasi yang berakibat semakin kompleksnya masyarakat sekarang, semakin 

banyak pula anak remaja khususnya yang tidak mampu melakukan 

(adaptasi)penyesuaian diri terhadap berbagai lingkungan  dan perubahan sosial 

tersebut. Mereka selalu mengalami banyak gejala, masalah, frustasi, konflik terbuka 

baik eksternal maupun internal, ketegangan batin maupun ketegangan kejiwaan. 

Apalagi ditambah banyak tuntutan, sanksi-sanksi dan tekanan sosial  yang harus  

mereka lakukakan  dan taati, akan tetapi di sisi lain mereka melawan dorongan 

kebebasan mutlak dan ambisi mereka yang sedang menggebu-gebu.
28

 Selain faktor di 

atas, terdapat juga faktor-faktor lain yang memengaruhinya. 
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 Adapun faktor yang memengaruhinya antara lain: 

1. Faktor internal         

Faktor yang bersumber dari dalam diri itu sendiri.
29

 Faktor ini meliputi  

berbagai macam pembawaan dasar dan potensi psikologis tertentu yang turut 

mengembangkan dirinya sendiri.  

Adapun faktornya antara lain: 

a. Reaksi frustasi negatif 

Reaksi frustasi negatif ialah semua pola kebiasaan dan tingkah-laku 

patologis, sebagai akibat dari permasalahan konflik-knflik batin sendiri secara salah 

yang menimbulkan mekanisme reaksi/respon yang keliru atau tidak cocok. Terdapat 

pula hubungan yang jelas antara kesehatan jiwa dan kesan yang ditinggalkan oleh 

pekerjaan, tidak diragukan lagi bahwa kegagalan atau tekanan dalam pekerjaan 

mungkin menyebabkan kehilangan keseimbangan pada sebagian orang yang tadinya 

mereka wajar dan puas terhadapa dirinya.
30

 

b. Gangguan pegamatan dan tanggapan 

Adanya gangguan tersebut diatas sangat mengganggu daya dan adaptasi dan 

perkembangan anak yang sehat. Gangguan-gangguan pengamatan antara lain:ilusi, 

halusinasi dan gambaran semu. Tanggapan anak tidak lagi merupakan cerminan 

realitas lingkungan yang nyata tetapi berupa pengolahan batin yang keliru sehingga 

timbul intepertasi yang salah sama sekali. 
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c. Gangguan pikir dan intelegensi 

Intelegensi atau kecerdasan  dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

mengunakan secara tepat, cermat dan efisien alat-alat bantu berfikir guna memecahkan 

masalah dan adaptasi diri terhadap tuntutan baru. Dalam buku kesehatan mental, 

adaptasi diartikan suatu perubahan struktural atau fungsional yang meningkatkan nilai 

kelangsungan hidup organisme.
31

 

d. Gangguan perasaan/emosional 

Perasaan memberikan nilai pada situasi kehidupan dan menentukan sekali 

besar kecilnya kebahagiaan serta rasa kepuasan. Perasaan puas terhadap harapan, 

keinginan dan kebutuhan manusia. Jika semua tadi terpuaskan, orang merasa senang 

dan bahagia, sebaliknya jika keinginan dan kebutuhanya tidak terpenuhi, maka ia 

mengalamai kekecewana dan banyak frustasi. Maka kepuasaan selalu mengingini 

proses “ketenangan oleh kehidupan” dan proses pemuasan kehidupan. Pada proses 

penhayatan hidup, perasaan memegang penting bahkan primer. Karena itu, 

memperhatikan perasaan remaja yang telah berkembang dan juga perasaan orang lain 

sama dengan memperhatikan kebuthan serta keinginan manusiawi mereka.
32

 

2. Faktor milieu 

Milieu atau lingkungan sekitar tidak selalu baik dan menguntungkan bagi 

pendidikan dan perkembangan anak. Lingkungan ada kalanya di huni oleh orang 

dewasa serta anak muda kriminal dan anti sosial, yang bisa merangsang timbulnya 

reaksi emosional buruk pada anak-anak puber dan adolesens yang masih labil jiwanya. 

                                                
31

Yustinus Semium, Kesehatan Memtal Pandangan Umum Mengenai Pensuaian Diri 

dan Kesehatan Menta serta Teori-Teori yang Terkait, (Cet I; Yogyakarta:kanisius 2006), h. 

474. 

32
kartini Kartono, Kenakalan Remaja Patologi Sosial II, h. 117. 



30 

 

 

 

Dengan begitu anak-anak remaja ini muda terjangkit oleh pola kriminal, asusila dan 

anti sosial.
33

 Sebaliknya, dalam lingkungan masyarakat yang lebih cair atau bahkan 

cenderung sekuler, kondisi seperti itu jarang di jumpai. Kehidupan warganya lebih 

longgar, sehingga di perkirakan turut mempengaruhi kondisi kehidupan keagamaan  

warganya. 

Lingkungan keluarga yang mengalami maladjustmen(tidak bisa menyesuaikan 

diri terhadap kondisi hidup baru) itu menjadi persemaian subur bagi timbulnya 

kekalutan jiwa pada diri anak. Mereka banyak mengalami ketegangan batin, konflik 

yang terbuka maupun tertutup, kekisruhan jiwa dan kecemasan. Dalam situasi 

keluarga seperti ini biasanya tidak ada ketenangan, harmonis, kerukunan, loyalitas dan 

solidaritas yang kuat. Tidak ada pula upaya  mendisiplin diri dengan kebiasaan hidup 

yang baik. Masing-masing orang mau hidupnya dengan caranya sendiri, menurut 

selera dan kesenangan sendiri. 

Adapun faktor-faktor penyebab rusaknya moral remaja: 

1. Tersebar luasnya pandangan materialistik tanpa spritualitas, ukuran 

kesuksesan hanya materi sehingga mengenyampingkan moralitas. 

2. Konsep moralitas kesopanan mennjadi longar karna terpengaruh oleh budaya 

barat akibat dari mudahnya mencari informasi lewat teknologi 

3. Budaya global menawarkan kenikmamatan semu, food, fun,dan fashion. 

4. Masyarakat bersifat individualistik dan kurang peduli dengan lingkungan, 

sehingga kontrol moral terutama pada remaja menjadi rendah. 

5. Keluarga kurang dapat memberi pengarahan, karena orang tua punya 

kesibukannya sendiri atau bahkan broken home. 
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6. Sebagian besar sekolah tidak dapat sepenuhnya mengontrol prilaku siswa, 

karena keterbatasan waktu, sumber daya dan sumber dana ataupun kurang 

menekakan pentinya moralitas. 

Ringkasnya, pengaruh lingkungan yang buruk,ditambah dengan kontrol diri 

dan kontrol sosio kultural yang semakin melemah dapat memicu terjadinya degradasi 

moral remaja. Jadi, diperlukan adanya pengontrol dari berbagai lapiasan masyarakat 

seperti orang dewasa lingkungan keluarga, dan sekolah. Upaya dilakukan harus 

intensif agar tidak terjadinya degaradasi moral. 

3. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi dari luar diri individu 

yang lebih populer diistilakan faktor lingkungan.
34

 Faktor lingkungan punya pengaruh 

yang lebih besar dari keluarga sehingga dapat memberikan dampak yang signfikan 

pada perilaku anak, lingkungan yang dimaksud adalah bisa lingkungan sperti sekolah 

dan tempat anak itu hidup. Faktor ini biasa terjadi karena adanya pengaruh yang 

terjadi diluar diri individu, adapun faktor tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Keluarga  

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses 

sosialisasi dan sifiliasi pribadi anak. Ditengah keluarga anak belajar makna cinta 

kasih, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan dan pendidikan. Keluarga memberikan 

pengaruh pada watak dan kepribadian, keluarga menjadi unit sosial terkecil yang 

memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak. Baik buruknya struktur 

keluarga dapat memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan 
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jasmani anak.
35

 Banyaknya jenis masalah dalam rumah tangga yang berdampak pada 

perilaku seorang anak antara lain sebagai berikut: 

1) Rumah tangga berantakan 

Bila rumah tangga terus menerus dipenuhi konflik yang serius, menjadi retak 

dan akhirnya mengalami perceraian. Maka, mulailah serentetan kesulitan bagi anggota 

keluarga, terutama anak-anak. Kurangnya harmonis dalam keluarga, sehingga anak 

menjadi sangat bingung dan merasakan ketidak stabilan emosional. Adanya rasa 

cemas, marah dan risau tidak tau harus memihak kepada siapa. Batin anak merasa 

tertekan, menderita, dan merasa malu akibat ulah orang tua mereka. Ada perasaan ikut 

bersalah dan berdosa, serta merasa malu terhadap lingkungan.
36

 

2) Perlindungan lebih dari orang tua 

Bila orang tua teralalu banyak melindungi dan mengajak anak-anaknya, dan 

menghindari mereka dari berbagai kesulitan atau ujian hidup kecil, ank-nak pasti 

menjadi rapuh dan tidak sanggup belajar mandiri. Mereka akan selalu bergantung pada 

bantuan orang tua, merasa cemas, bimbang dan ragu. Aspirasi dan harga dirinya tidak 

akan tumbuh berkembang serta kepercayaan dirinya menjadi hilang. 

Tanpa bantuan orang tua anak-anak merasa lemah, patah semangat, takut 

secara berlebihan, dan tidak berani berbuat sesuatu. Mental dan kemauanya menjadi 

rapuh dan berkembanglah dia menjadi “si anak agar-agar”, tampa bisa menentukan 

motivasi yang kuat untuk hidup. Sebagai akibatnya, adakalanya anak melakukan 

identifikasi terhadap gangnya terutama pada pemimpin gang dan secara tak sadar 

hanya terseret melakukan tindak ugal-ugalan serta suka berkelahi untuk 
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menyembunyikan kekerdilan hati dan kerapuan jiwa sendiri dalam kondisi batin yang 

putus asa.
37

 

3) Penolakan orang tua 

Lingkungan keluarga yang mengalami maladjustmen(tidak bisa menyesuaikan 

diri terhadap kondisi hidup baru) itu terjadi persemaian yang menjadi persemaian 

subur bagi timbulnya kekalutan jiwa pada diri anak-anak. Mereka banyak mengalami 

ketegangan batin, konflik yang terbuka maupun yang tertutup, kekisruhan jiwan dan 

kecemasan. Dalam situasi keluarga demikian ini biasanya tidak terdapat ketenangan, 

harmonis, kerukunan, loyalitas dan solidaritas keluarga yang kuat. Tidak ada pula 

upaya disiplin diri dengan kebiasaan hidup yang baik. Masing-masing orang tua mau 

hidup dengan cara sendiri menurut seleranya masing-masing.  

4) Pengaruh buruk dari orang tua 

Tingkah laku kriminal asusila(suka main perempuan, korup, sering berjudi, 

mabuk, kebiasaan menghisap ganja, bertingkah sewenang-sewenang dan sebagainya) 

dari orang tua atau salah seseorang anggota keluarga bisa memberikan pengaruh yang 

menular kepada anak. Anak jadi ikut kriminal dan asusilah, atau menjadi anti sosial. 

Dengan begitu kebiasan buruk orang tua mengkondisionir tingkah laku dan sikap 

hidup anak-anaknya. 

b. Lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan. 

Bagi anak yang sudah bersekolah, lingkungan yang setiap hari dimasukinya 

selain dari lingkungan rumah adalah lingkungan sekolah. Ini berarti bahwa hampir 
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sepertiga dari waktunya setiap hari mereka habiskan di sekolah. Tidak mengherakan 

kalau pengaruh sekolah terhadap perkembangan jiwa cukup besar.
38

 

D. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Moral Remaja. 

Penyimpangan atau anomali, degradasi moral, kenakalan remaja selalu 

berlangsung antar konteks personal(individual) dan sosiokultural(kelompok) 

kenakalan remaja dari sisi jenisnya dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu:  

1. Individual, kenakalan yang secara personal atau individual dengan ciri khas 

jahat (tidak normal) yang disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan 

penyimpangan prilaku yang diperkuat dengan stimulus sosial dan kondisi 

kultural. 

2. Situasional, kenakalan yang dilakukan oleh anak normal, namun mereka 

banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial dan 

tekanan lingkungan yang „menekan dan memaksa. 

3. Sistematis, kenakalan yang disistematisir dalam bentuk suatu organisasi 

struktural yaitu „gang’. Kumpulan tingkah laku tersebut disertai pengaturan, 

status formal, peranan tertentu, nilai-nilai rite, dan juga kebanggaan, bahkan 

tidak jarang mereka menghasilkan bahasa-bahasa yang khas.
39

 

Adapun dari sisi bentuknya, terbagi dalam berbagai bentuk antara lain: 

a) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, 

pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. 
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b) Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, 

pemerasan, dan lain-lain. 

c) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, 

penyalahgunaan obat. 

d) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar 

dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari 

rumah atau membantah perintah mereka. 

e) Kenakalan remaja non-kriminal, yang mengalami masalah jenis ini cenderung 

tertarik pada kesenangan-kesenangan yang sifatnya menyendiri, apatis terhadap 

kegiatan masyarakat atau sekolah. Remaja ini suka mengasingkan diri, 

menghindarkan diri dari kegiatan yang menumbuhkan kontak dengan orang lain.
40

 

Perasaannya sangat peka dan mudah terluka, cepat tersinggung dan 

membesar-besarkan kekurangannya sendiri, dengan gejala umum sering menyendiri, 

melamun, apatis tidak bergairah, sangat mudah tersinggung, sangat mudah panik, 

sangat mudah bingung sehingga cenderung menjadi peminum, pemabuk, narkotika, 

penghisap morfin dan sebagainya, bahkan tega untuk bunuh diri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang lebih 

dikenal dengan istilah naturalistic inquiry  (ingkuiri alamiah)
41

 penelitian kulitatif 

adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis. Penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi 

secara faktual dan sitematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.
42

 Pandangan 

lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan 

eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data 

yang diperoleh di lapangan.
43

 

Berdasar pada kedua pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam 

tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan 

terkait berbagai realitas yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati 
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peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan Efektivitas 

Bimbingan Penyuluhan Islam dalam memperbaiki moralitas remaja. 

2. Lokasi penelitian 

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di 

pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan 

kegiatan.
44

Adapun lokasi penelitian tentang peranan bimbingan penyuluhan Islam 

dalam mempebaiki moral remaja yaitu di Desa Doridungga Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima. Adapun hal yang menjadi dasar dalam pemilihan tempat di desa 

Doridungga ini karena merupakan desa yang sudah cukup maju dan modern, atau 

dengan kata lain sudah tidak lagi menjadi desa yang tertinggal  dan masyarakatnya 

sudah mulai sadar dan  berfikiran mengenai dampak yang  akan ditimbulkan dari 

merosotnya moralitas remaja, namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, 

melihat di desa ini ada efek atau pengaruh dari bimbingan penyuluhan Islam yang di 

lakukan oleh penyuluh agama di kecamatan Donggo, khususnya di desa Doridungga 

dalam memperbaiki moralitas remaja. 

Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagiamana efek atau pengaruh bimbingan 

penyuluhan Islam yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam memperbaiki moralitas 

remaja di desa ini. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir 

yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain 

pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 

diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan 

dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan 

multi disipliner.
45

 

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti  sebagai berikut : 

1. Pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam. 

Pendekatan bimbingan penyuluhan islam adalah salah satu pendekatan yang 

mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi 

kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahtraan hidupnya.
46

 

Pendekatan bimbingan yang dimaksudkan adalah sebuah sudut pandang yang 

melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai sebuah bentuk pembinaan, dalam 

memberikan bimbingan penyuluhan terhadap remaja yang merosot moralnya. 

Pendekatan ilmu ini di gunakan karena objek yang di teliti membutuhkan bantuan 

jasailmu tersebut untuk mengetahui kesulitan-kesulitan individu sehingga di berikan 

bantuan atau bimbingan. 
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2. Pendekatan Psikologi  

Pendekatan psikologi disini, ialah melakukan pengamatan proses gejala-gejala 

kejiwaan manusia atau tingkah laku manusia, seperti halnya terhadap remajadi tempat 

penelitian yang ingin diberikan bimbingan penyuluhan Islam melalui metode 

bimbingan  yang digunakan dalam meningkatkan kecerdasan emosional dan spritual. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Sumber data Primer 

Sumber data primer adalah orang yang dapat memberikan penjelasan yang 

kaya warna, detail, dan komprehensif mengenai apa, siapa, dimana, kapan, bagimana, 

dan mengapa.
47

 Dalam penelitian ini yang menjadi informasi kunci (key informan) 

adalah: penyuluh agama, kepala desa dan remaja adalah informan tambahan. 

2. Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh untuk mendukung data 

primer. Data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan 

mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah 

literatur buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya. Ataupun memanfaatkan 

dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek 

yang diteliti. 

 

                                                
47

Informan dalam Penelitian kualitatif,”http:// www.google.com/seacrh//hl=id&client= 

ms-android-msung&tbo=d&site= wabhp7q=informan+adalah&gs_1=mobile -gws-serp (27 

November 2015. 

http://www.google.com/seacrh/hl=id&client
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi, merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
48

 Hal 

yang hendak di observasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode 

observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi 

tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang 

dilakukan. 

2. Wawancara mendalam, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan 

secara mendalam dan detail.
49

 Dalam mengambil keterangan tersebut digunakan 

model snow-ballyaitu menentukan jumlah dan sampel tidak semata-mata oleh 

peneliti. Peneliti bekerjasama dengan informan, yakni juru kunci informan  yaitu 

penyuluh Agama, dan Remaja, sebab  menentukan sampel berikutnya yang 

dianggap penting. Teknik penyampelan semacam ini menurut Frey ibarat bola 

salju yang menggelinding saja dalam menentukan subjek penelitian. Jumlah 

sampel tidak ada batas minimal atau maksimal, yang penting telah memadai dan 

                                                
48

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian , (Cet.VIII; Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2007), h. 70. 

49
Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, h. 82. 
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mencapai data jenuh, yaitu tidak ditentukan informasi baru lagi tentang subjek 

penelitian.
50

 

3. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-

surat, cendramata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak terbatas pada 

ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk mengetahui hal-

hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi 

beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan harian, 

memorial, klipping, dokomen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, 

data tersimpan di website dan lain-lain.
51

 Tenknik ini digunakan untuk 

mengetahui sejumlah data tertulis yang ada dilapangan yang relevan dengan 

pembahasan penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian  kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni 

peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data 

hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai alat harus berkemampuan dalam 

menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari 

instrumen yang digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian 

                                                
50

Suwardi Endarsawara, Penelitian Kebudayaan:Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi  

(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 116. 

51
Penalaran UNM, Metode Penelitian Kualitatif” Situs resmi penalaran, 

http//www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-

penelitian,kualitatif.html (27 November 2015). 
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lapangan ini meliputi:daftar pertanyaan,kamera, alat perekam, alat tulis dan buku 

catatan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 

bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam 

penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan  pengumpulan fakta-fakta di 

lapangan, dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. 

Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali 

lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya 

kembali.
52

 

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan 

penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau 

tidak terukur seperti ingin menjelaskan tingkat nilai kepercayaan masyarakat terhadap 

nilai rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh data tersebut penulis 

menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam 

mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (DataReduction) 

Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian  untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “ kasar” 

                                                
52

Lihat Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan 

Proposal dan Laporan Penelitian  (Cet.III; Malang : UNISMUH Malang, 2005), h. 15. 
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yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.
53

 Reduksi ini diharapkan untuk 

menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan 

yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat 

untuk digunakan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 

dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.
54

 Dari penyajian data tersebut, 

maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan  mana data pendukung. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Vervication) 

Langkah selanjutnya dalam menganalis data kualitatif menurut Miles dan 

Hubermen sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi, 

setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.
55
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Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D,(Cet.VI; 

Bandung : Alfabeta, 2008), h. 247. 

54
Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D, h. 249. 

55
Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D, h. 253. 
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BAB IV 

PERANAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM (BPI) DALAM 

MEMPERBAIKI MORAL REMAJA DI DESA DORIDUNGGA  

KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA 

A. Gambaran Umum DesaDoridungga 

1. Sejarah Desa Doridungga Kecamatan Donggo  

Desa Doridungga memunyai sejarah yang unik dibandingkan desa-desa lain 

yang ada di kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Pada zaman dahulu seluruh tokoh-

tokoh yang ada di dusun atau ompu-ompu dimasing-masing dusun, ketika mereka 

ingin melaksanakan sebuah acara bersama maka acara tersebut sudah tentu 

dilaksanakan ditengah-tengah perkampungan desa Doridungga itu sendiri.  

Abas Oya menuturkan, acara tersebut digelar dipertengahan desa karena 

melihat berbagai macam pertimbangan diantaranya, selain dusun Manggena‟e sebagai  

tempat pusat pemerintahan desa, juga dusun Manggena‟e sebagai tempat yang mudah 

didatangi karena letaknya strategis dibandingkan dengan dusun-dusun yang lainnya 

yang ada di desa Doridungga. Ketika acara tersebut dilaksanakan ditempat lain selain 

di dusun Manggena‟e, maka yakin dan pasti acara tersebut akan mengalami berbagai 

macam kendala yang dihadapi oleh masyarakat seperti sebagian masyarakat tidak 

menyempatkan hadir ditengah kegiatan tersebut berlangsung, karena terlalu jauh dari 

tempat tinggalnya. 
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Setiap acara desa digelar, sudah sepatutnya dijamu dengan banyak makanan 

yang ada, terutama yang berasal dari jerih payah masyarakat Doridungga itu sendiri 

dan yang paling utama adalah buah “ dungga” dimana ketika diartikan dalam bahasa 

Indonesia, buah dungga adalah buah jeruk. Dari situlah filosofi desa Doridungga 

diambil sebagai nama dari sebuah desa.  

Desa Doridunga atau akrab disebut Manggena‟e memiliki peran ganda pada 

saat itu, dimana perannya dari satu sisi dusun Manggena‟e sebagai pusat dari desa, 

dalam hal ini sebagai tempat mengatur tata laksana kehidupan masyarakat 

Doridungga dan disisi lain, peran dari ibu kota desa tersebut juga dijadikan sebagai 

tempat persinggahan dan peristirahatan para pendatang yang masuk di desa 

Doridungga. 

Sisi kepercayaan desa Doridungga memiliki cerita mistik yang unik, ketika 

dikunjungi Ncuhi (Raja Bima) dan anggotanya. Adapun cerita mistik tersebut 

diantaranya, pada masa Ncuhi, Manggena‟e dijadikan sebagai tempat penyimpanan 

buah tangan untuk bekal pulang para pendatang yang berkunjung di Desa 

Doridungga. Buah tangan dalam bentuk seekor ayam peliharaan, kemudian diikat 

didepan pusat kantor pemerintahan. Kalau oleh-oleh tersebut diambil oleh anggota 

Ncuhi tersebut yang lewat, maka Doridungga akan terhindar dari bala bahaya seperti 

penyakit malaria yang menyerang kampung.
112
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Mastur, Tokoh Masyarakat Doridungga Kecamatan Donggo, wawancara, di Desa 

Doridungga, 18 November 2017. 
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Desa Doridungga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibidang 

pendidikan, perkembangan ini ditandai dengan banyaknya kemajuan dari pola 

kehidupan dan kepercayaan beragama. Dahulu, kepercayaan yang dianut oleh 

Masyarakat Doridungga mayoritas menganut kepercayaan makamba dan 

makimbi(kepercayaan kepada benda-benda) dimana masyarakat percaya akan adanya 

kekuatan dibatu, kayu, serta ada kekuatan roh nenek moyang yang senantiasa 

membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari.  

Perkembangan ini tidak datang tanpa melakukan usaha, akan tetapi usaha 

dariberbagailapisanmasyarakat dan pemerintah yang memberikan perubahan 

mendasar, 

baiksumbangsipemerintahsetempatmaupunpemerintahprovinsibahkankabupatensehin

ggabanyakterjadiperubahan yang luarbiasa. 

Adapun urutan kepala pemerintahan (Kepala Desa) yang telah memberikan 

banyak sumbangsi dari awal terbentuknya desa Doridungga hingga sekarang yaitu 

sebagai berikut: 

1. Awalid (1947-1952) 

2. H. Husain Yunus (1957-1962 dan 1962-1967) 

3. H. Kamsu Yasin (1967-1972 dan 1972-1977) 

4. H. Husen Yunus (1982-1987 dan 1987-1992) 

5. H. Syarujin M. Ruum (1992-19987dan 1998-2002) 

6. Abdul Hamid H. Talib, S.Pd (2002-2007 dan 2007-2011) 
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7. Adhar H. Yusuf, S.Pd (2011-2016)
113

 

2. Demografi Desa Doridungga. 

Desa Doridungga merupakan salah satu desa dari sembilan desa yang ada dibagian 

timur kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang memiliki jumlah penduduk 3.114 

jiwa yang terdiri  dari 1.571 laki-laki dan 1.574 perempuan dari 773 kepala 

keluarga.
114

 

3. Gegrafis 

Adapun peta batas wilayah dari desa Doridunga yaitu sebagai berikut: 

Keterangan: 

1. SebelahUtara      : Desa Kala Donggo 

2. Sebelah Selatan   : Desa Mpili Donggo 

3. Sebelah Barat      : Desa O‟o Donggo 

4. Sebelah Timur     : Desa Bajo Kecematan Soromandi 

4. Klimatologi 

Kondisi iklim di desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tidak 

berbeda dengan iklim yang ada di Indonesia. Secara umum di Desa Doridungga 

memiliki dua iklim yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni  hingga 

November dan musim hujan yang berlangsung antara bulan Desember hingga April 

dengan temperatur suhu udara rata-rata berkisar 37 derajat celcius dan kelembaban 

                                                
113

Dokumen pembangunan jangka menengah Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, 

Kabupaten Bima, Doridungga 18 Februari  2016.  

114
Adhar H. Yusuf, Kepala Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, wawancara,  di 

Desa Doridungga 18 November  2017. 
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udara berkisar antara 30-33% sedangkan keadaan curah hujan sebesar 35-36 mm 

dengan curah hujan terendah bulan April dan curah hujan tertinggi pada bulan 

Januari.
115

 

5. Visi dan Misi Desa Doridungga 

a. Visi Desa Doridungga 

Suatu gambaran tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi 

dan kebutuhan yang ada di desa. Penyusunan visi desa Doridungga ini dilakukan 

dengan pendekatan partisipasi, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan 

di desa Doridungga seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama 

dan masyarakat desa pada umumnya.  

Adapun visi dari desa Doridungga adalah “Terwujudnya Masyarakat desa 

Doridungga yang Sejahtera, Aman dan Damai Berbasis Pertanian Terpadu”.  

b. Misi desa Doridungga 

Selain penyusunan visi desa Doridungga juga menetapkan misis-misi yang 

memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapai visi dari 

desa tersebut. Sebagai penyusunan dari visi, maka misipun menggunakan pendekatan 

partisipasi dan pertimbangan potensi kebutuhan masyarakat yang ada di desa 

Doridungga sebagai proses yang dilakukan.
116
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Dokumen pembangunan Jangka Menengah Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, 

Kabupaten Bima, Doridungga, 18 November 2017. 
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Dokumen Pembangunan Menengah Jangka Menengah Desa Doridungga, 

Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Doridungga, 19 November 2017. 
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Adapun misi dari desa Doridungga adalah: 

1. Menggali potensi sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

2. Membangun sarana dan prasarana berbasis ekonomi yang produktif dan 

berbasis pemberdayaan. 

3. Meningkatkan dan memberdayakan peran wanita, para pemuda serta 

pemberdayaan orang-orang miskin.  

4. Membangun dan mendorong usaha ekonomi masyarakat berbasis sektor. 

5. Meciptakan lingkungan dan agamais dengan membangun TPA/TPQ, Majelis 

Ta‟lim dan Jum‟at khusus.
117

 

Misi desa Doridungga sudah sangat jelas terlihat jelas, di mana misi di atas 

mencakup berbagai macam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pemerintah juga 

mendorong berbagaia lapaisan masyarakat untuk memanfaatkan perannya untuk 

mencapai misi yang dicita-citakan bersama. 
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Dokumen Pembangunan Jangka Menengah Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, 

Kabupaten Bima, di Doridungga, pada 19 November 2017. 
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6. Kelembagaan Desa 

Desa Doridungga menganut sistem kelembagaan, adapun tabel kelembagaan 

dalam struktur pemerintahan Desa Doridungga adalah sebagai berikut: 

               STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA DORIDUNGGA 

KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA 

 

BPD 

  

 

 

 

 

 

Sumbe Datar: Kantor Desa Doridungga 

 

KAUR PEM. 

BUNDAHAR

A, S.SOS 

KAUR KESRA 

NURDIN H. 

ASALAM 

KAUR 

KEUANGAN 

JERMAN 

THALIB, S.PDi 

KAUR 

PEMB. 

ARBAKIN 

KAUR 

UMUM 

SUKARDIN 

M. SIDIK 

Dusun 

Doridungga. 

H. AHMAD 

HAMO 

Dusun 

Lakeke. 

ABD.HARIS 

Dusun 

Manggena’E 

ILIYAS H. 

YUSUF 

Dusun 

Lareu 

FIRMAN 

Dusun 

Kacamba 

ABD.HAMID 

Dusun Rade 

Maju 

JAKARIAH 

H. AHMAD 

KADES 
ADHAR H. 

YUSUF, S.PD 

SEKDES 

SAHARUDIN, S.SI 
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7. Gambaran Umum Masalah Sosial di Desa Doridungga 

 Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak dikenal dengan berbagai macam 

aturan dan norma susila yang perlu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat yang ada. 

Terdapat  tatanan hidup yang harus dipenuhi agar tercipta pola hidup yang harmonis 

antara satu dengan yang lainnya. 

 Menurut Bundahara, bahwa jika aturan atau norma hukum kurang ditegakkan 

dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan ada ketidak nyamanan, salah satunya 

adalah kemerosotan moral. Banyaknya ketidak seimbangan perilaku remaja dan 

masayarakat, kehidupan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat 

harapan bersama.
118

 

 Desa Doridungga adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Donggo 

kabupaten Bima yang sering terjadi masalah didalamnya. Pada zamannya, kehidupan 

bermasyarakat Doridungga sangat menjujung tinggi nilai aturan dan norma 

kesusilaan. Sehingga pada zaman tersebut masyarakat dikenal dengan masyarakat 

yang makmur dalam perbuatan dan tingkah lakunya. Zaman berganti dengan cepat, 

diera perkembangan zaman telah merubah masyarakat Doridungga menjadi sosok 

yang sadis dan menakutkan sehingga dalam tatanan kehidupan sosial banyak 

diantaranya yang mengalami kekacauan jiwa hingga terjadi pada degradasi moral. 

 Banyak patologi(penyakit) sosial yang terjadi di desa Doridungga, terkadang 

hanya berawal dari urusan sepeleh. Sebut saja gara-gara senggol menyenggol saat 

acara hiburan atau kesalah pahaman dalam tutur kata dan bahasa. Hampir setiap hari 

penyimpangan moral berasal dari permasalahan tersebut dan lebih mirisnya lagi 

                                                
118

Bundahara, KAUR Pemerintah Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, wawancara, 

di  Desa Doridungga, pada tanggal 20 November 2017. 
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karena rata-rata pembuat masalah adalah para pemuda atau remja yang menjadi 

tulang punggung masyarakat desa Doridungga di tahun-tahun yang akan datang. 

 Saat ini di desa Doridungga sedikit demi sedikit telah terjadi pengingkaran 

nilai-nilai budaya, nilai hidup dalam masyarakat seperti: nilai hukum, nilai adat, tata 

krama, nilai lokal dan nilai luhur yang dijadikan pedoman hidup fu’u mori maja labo 

dahu (malu dan takut) yang kini tidak lagi bermakna.  

B. Faktor yang Menyebabkan Merosotnya Moral Remaja di Desa Doridungga, 

Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. 

Terdapat berbagai macam bentuk penyimpangan moral yang terjadi di desa   

Doridungga diantaranya sebagai berikut:  

a. Kurang pengawasan orang tua. 

   Abas Oya, mengatakan bahwa yang menjadi faktor utama adalah kurangnya 

pengawasan orang tua, seharusnya orang tua mengawasi tingkah laku  dan pergaulan 

anak-anaknya, sebab orang tua mengetahui dengan pasti karakter anaknya. Lalu 

mengarahkan ke hal-hal yang benar dan memberitahu apabila ada perilakunya yang 

salah dan menyimpang. Hal ini bukanlah hal yang bersifat possesif, melainkan lebih 

ke arah preventif, agar anak tidak terjerumus ke dalam hal atau kejahatan asusila. 

Untuk itu, baik orang tua maupun keluarga harus mampu mengawasi tingkah laku 

dan pergaulan anak-anaknya.
119

 

b. Penggunaan gadget(Hand Phone berbasis Android) 

Abas Oya mengemukakan bahwa gadget adalah hal kedua yang paling dekat 

dengan anak-anak. Saat ini hampir setiap saat anak-anak cenderung sibuk mengutak-

                                                
119

Abas Oya, Tokoh Adat Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Wawancar di Desa 

Doridungga 18 November 2017. 
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atik gadgetnya. Seharusnya gadget hanya dipakai untuk menunjang aktifitas 

sekolahnya dan untuk permainan sekedarnya saja, bukan sebagai benda yang 

dipegang oleh anak-anak setiap waktu. Selanjutnya adalah, banyaknya konten negatif 

yang diakses oleh anak-anak.
120

 Pada saat gadget digunakan untuk melihat konten 

negatif, saat itulah gadget disalahgunakan penggunaanya atau beralih fungsi ke arah 

yang salah. Gadget yang seharusnya dipakai untuk membantu belajar malah 

digunakan untuk melihat konten negatif dan tidak pantas dilihat oleh anak-anak. 

c. Pengaruh media 

Menurut Tamrin bahwa media dalam hal ini baik media elektronik, cetak 

maupun internet adalah makanan sehari-hari masyarakat, termasuk anak-anak. Anak-

anak yang belum bisa menyaring informasi hanya dapat menerima mentah-mentah 

informasi yang masuk ke dalam otaknya. Ditambah kecenderungan anak-anak yang 

suka meniru, maka besar kemungkinan informasi yang dia terima bakalan ditiru juga. 

Tidak tertutup kemungkinan, apabila ada anak menonton berita mengenai kejahatan 

asusila, anak tersebut bisa saja menirunya.
121

 Media menjadi ancama yang serius bagi 

anak-anak pada saat ini. Banyaknya konten-konten yang tidak mendidik sehingga 

anak terobsesi dengan apa yang mereka lihat di media. 

d. Diprovokasi oleh orang yang lebih tua 

Adhar mengemukakan bahwa anak-anak melakukan tindakan asusila bukan 

karena keinginan sendiri, tetapi karena diajari oleh orang yang lebih tua. Oranga yang 

lebih dewasa bukannya mencontohkan hal-hal yang baik kepada remajaatau kepada 
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anak tetangganya yang usianya lebih muda, tetapi malah mencontohkan perilaku 

buruk, mengajari hal-hal yang tidak baik yang tidak pantas dilihat apalagi dilakukan 

oleh anak-anak.
122

 

e. Ketidakpedulian lingkungan sekitar 

Tuntutan hidup dan tuntutan jaman, orang-orang di desa tersebut seakan tidak 

peduli pada lingkungan sekitar. Padahal peduli pada lingkungan sekitar adalah sebuah 

kontrol masyarakat yang sangat efektif dalam mencegah kejahatan sosial pada 

umumnya mau pun kemerosotan moral pada khususnya, terutama dalam hal ini pada 

anak-anak dan remaja. Semua seakan lebih peduli pada “lingkungan” yang tertera di 

layar gadgetnya, lebih peduli pada “lingkungan” socmednya.
123

 Ketidak pedulian 

masyarakat pada lingkungan sekitar menjadi masalah yang urgen. Hal ini memicu 

anak-anak menjadi sewenang-wenang dalam melakukan penyimpangan. 

f. Terkikisnya nilai, norma dan budaya lokal 

Salah satu dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi (informasi) adalah 

akulturasi budaya. Dalam hal ini, budaya timur yang ada di negeri kita ini akan 

dimasuki oleh budaya barat. Apabila masyarakat tidak mempertahankan budaya 

lokal, akibatnya budaya lokal akan kalah oleh budaya Barat. Sehingga nilai, norma 

dan budaya lokal akan terkikis dan akan menjadi hilang pada akhirnya. Hal tersebut 

mempunyai andil yang besar dalam kemerosotan moral dan meningkatnya tindakan 

asusila di kalangan generasi muda. Tentu saja tidak semua budaya barat itu 
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negatif.maka, kita perlu menyaring budaya lain yang masuk ke dalam budaya kita.
124

 

Nilai, norma dan budaya lokal yang dianggap benar sudah tidak dilestarikan, bahkan 

sudah tidak diperhatikan oleh masyarakat sekitar. Semenjak buadaya-budaya Barat 

berlaku, budaya lokal mengalami yang dianggap baik mengalami kemunduruan 

bahkan hampir punah. 

g. kurang fondasi agama 

Tamrin mengemukakan bahwa remaja di desa Doridungga jarang 

mempelajari ilmu agama seperti ahlakul Qorimahah. Mesjid-mesji hanya diisi oleh 

orang tua, bahkan pengajian hanya diisi oleh orang dewasa saja.
125

Semua agama di 

dunia ini pasti memerintahkan umatnya untuk menjauhi hal-hal yang negatif. Tujuan 

salah satunya agar tidak terjadi dekadensi moral dalam masyarakat agar tercipta 

generasi yang agamis. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah setempat mencoba menggali 

beberapa kasus lain yang memicu terjadinya degradasi moral ditengah kehidupan 

masyarakat antara lain: 

1. Warga masyarakat di 6 dusun kesulitan mendapatkan air bersih 

2. Masyarakat kesulitan mendapatkan modal usaha 

3. Petani sulit mengalirkan air  

4. Banyak masyarakat yang menganggur karena tidak punya keterampilan  

5. Lingkungan kurang bersih 

6. Jalur transportasi kurang aman/tidak lancar 
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7. Banyak ternak warga keliaran dilingkungan pertanian dan pemukiman    

penduduk 

8. Balita kekurangan gizi 

9. Kegiatan pengajian kurang lancar 

10. Masyarakat kesulitan pelayanan masyarakat  

11. Kualitas pendidikan masih rendah 

12. Masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan 

13. Kinerja pemerintah desa masih rendah 

14. Pembuatan KTP sangat tinggi 

15. Rendahnya tingkat penyuluhan keagamaan  

16. Peran BPD masih kurang 

17. Tanaman pertanian sering diserang hama 

18. Lembaga pemberdayaan masyarakat kurang aktif 

19. Masyarakat masih minim pemahaman tentang hukun
126

 

Menyikapi maslah tersebut, pemerintah Doridungga tidak tinggal diam. 

Banyak hal yang mereka lakukan untuk mengantisipasi larutnya masyarakat dalam 

masalah yang begitu banyak, yaitu pemerintah melakukan berbagai macam cara 

untuk membenahi sehingga degradasi moral bisa diatasi dengan baik. Adapun cara 

paling efektif yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di desa Doridungga yaitu 

pemerintah menggandeng tokoh masyarakat tokoh adat dan penyuluh agama agar 

berpatisipasi dalam mengumpulkan remaja kemudian diarahkan kesebuah rumah 
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Uma Tua(rumah adat) masyarakat Doridungga untuk memberikan rahan yang 

intensif.  

Setelah diadakannya kegiatan-kegiatan semacam itu, maka hasilnya dapat 

dinikmati oleh masyarakat dengan rasa haru dan bangga karna dapat secara langsung 

berinteraksi dengan remaja dan pemuda. Banyak remaja yang telah berubah menjadi 

sosok yang paham atas dirinya. 

B. Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Menangani Masalah Moral 

Remaja di Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. 

Seorang penyuluh atau pembimbing dalam mementukan metode memerlukan 

pengetahuan dibidangnya terutama bidang metodelogi. Pengetahuan tersebut tidak 

hanya ada pada pengetahuan agama saja akan tetapi pembimbing harus bisa membaca 

segala aspek kehidupan mad‟unya. Medote dakwah adalah cara yang sebaik-baiknya 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Semakin rumit kegiatan bimbingan yang 

dilakukan maka akan semakin banyak pula metode yang diciptakan untuk mengatasi 

masalah yang terjadi demi tercapainya tujuan bimbingan yang diharapkan.  

Bimbingan yang islami adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti. 

Selama planet bumi ini masih didiami manusia dengan aneka ragam permasalahan 

maka selama itu pula proses bimbingan mutlak ditegakan oleh penyuluh untuk 

menyampaikan materi dari penyuluhannya. Dengan berbagai macam persoalan dalam 

hidup ini maka dipandang perlu merancang berbagai macan startegi yang dilakukan.  

Adapun metode dalam menyikapi permasalahan sosial diatas antara lain: 

1. Metode ceramah  

Metode ceramah adalah jalan yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik 

bicara oleh seorang da‟i/mubaligh pada suatu aktifitas dakwah. Ceramah dapat 
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bersifat propaganda, kampanye, berpidato, khutbah, mengajar dan sebagainya. 

Strategi ini digunakan untuk menyampaikan kebenaran dari sebuah tindakan terpuji 

serta saling mengingatkan untuk menghindari perbuatan tercela.  

2. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab ini dipakai dalam usaha mendorong sasaran dakwah 

untuk menanyakan suatu masalah yang belum dimengerti dan mubaligh sebagai 

penjawabnya. Kegiatan ini tidak hanya berlaku ditempat kegiatan berlangsung akan 

tetapi pada saat selesai kegiatan, metode ini masih dipakai. Usaha ini berguna untuk 

mengurangi kesalahan pahaman para pendengar, mungkin saja ada perbedaan 

pendapat antara penyampai dengan pendengarnya.  

3. Silaturrahim (Mengunjungi Rumah) 

Metode ini dirasa efektif juga dalam melakukan pembinaan dan 

pengembangan umat islam. Dalam pelaksanaan silaturrahim antara individu efektif 

dan efesien yang dilakukan oleh penyuluh di desa Doridungga dewasa ini, dengan 

pembimbing sebagai sasaran dakwah, merupakan strategi yang cukup mad‟u (yang 

butuh bimbingan) tidak butuh lagi dan malu-malu untuk mendatangi tempat 

pembibing secara langsung dikarenakan pembibing langsung menghampiri 

rumahnya.
127

 

  Beberapa metode diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam bimbingan, 

masyarakat dewasa ini memunyai peranan sebagai langkah untuk proses dalam 

mencapai tujuan.
128

 Namun yang perlu diperhatikan, pembimbing dipandang perlu 
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untuk mampu mengetahui pemakaian metode yang efektif dan efesien sehingga 

tercipta komunikasi yang memuaskan dan bimbingan dapat berjalan dengan apa yang 

diharapkan bersama. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan 

Islam di Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. 

Berikut dikemukakan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

bimbingan penyuluhan islam antara lain:  

1. Faktor Pendukung Bimbingan Penyuluhan Islam di Desa Doridungga 

Kecamatan Donggo Kabupaten Bima 

a. Dukungan masyarakat 

Masyarakat desa Doridungga adalah masyarakat yang mencintai ajaran agama 

dan kekompakan. Perilakau ini mereka lakukan hampir tiap hari, tanpa diajakpun 

mereka akan bergerak dengan sendirinya. Pada saat dihadapkan dengan kegiatan 

pembinaan keagamaan mereka merespon dan memberi dukungan yang baik kepada 

mubaligh dan dai dalam menyampaikan dakwah islamnya kepada masyarakat muslim 

yang ada.   

Para penyuluh atau dai dalam mengajarkan Islam di desa Doridungga 

kecamatan Donggo kabupaten Bima merasakan sambutan yang begitu besar dari 

masyarakat setempat, sehingga mereka sangat leluasa dalam melakukan bimbingan 

kepada masyarakat tanpa merasa ada ancaman dan intervensi dari tokoh-tokoh 

masyarakat maupun tokoh adat.
129
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b. Dukungan Pemerintah 

Pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat dalam menyukseskan 

penyelenggaraan sistem bernegara dan berbangsa agar hak-hak rakyat dapat terpenuhi 

dengan baik. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang selalu memperhatikan 

kepentingan rakyatnya baik dari segi ekonominya, sosial, administrasi, maupun 

keagamaan. 

Dalam urusan keagamaan, pemerintah di desa Doridungga merasa senang 

ketika ada elemen yang memperhatikan nasib keagamaan dalam lingkungannya. 

Bahkan pemerintah akan memberikan perioritas khusus kepada penyelenggara 

kegiatan keagamaan dalam masyarakat.
130

 

2. Faktor penghambat penyuluhan Islam di Desa Doridungga Kecamatan 

Donggo Kabupaten Bima 

a. Waktu 

Berbicara masalah bimbningan tentu seorang pembimbing 

mempertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk melakukan bimbingan yang 

efektif. Pada umumnya kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah desa 

Doridungga tentu mereka melaksanakan kegiatan pada pukul 08.00 pagi waktu 

setempat dan di waktu lain itu pula masyarakat yang ada di desa Doridungga 

melakukan pekerjaan di kebun masing-masing karena rata-rata masyarakat di desa 

Doridungga berprofesi sebagai petani dan peternak. Jika para penyuluh paksakan diri 

untuk laksanakan kegitan pada waktu itu diyakini akan kurang masyarakat yang 

datang. 
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b. Fasilitas 

Desa Doridungga memiliki fasilitas yang masih kurang di bidang 

perlengkapan. Bisa di katakan tidak mendukung untuk kegiatan bimbingan 

kelompok. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, desa Doridungga meminjam 

fasilitas seperti mesjid dan musholah untuk membatu kelancaran pelaksanaan 

kegiatan mereka. Fasilitas-fasilitas seperti pengeras suara, meja  dan kursi masih 

kurang di jumpai di desa Doridungga sehingga ketika perlengkapan tersebut tidak ada 

dalam kegiatan otomatis kegiatannya tidak akan berjalan dengan apa yang di 

harapkan. 

c. Sarana dan Prasarana 

Setelah masalah waktu dan fasilitas, masih ada hal lain yang menghambat 

bimbingan di desa Doridungga yaitu sarana dan prasarana. Doridungga memiliki 

wilayah yang luas dibanding desa yang ada di Donggo lebih kurang 1717 Ha yang 

terdiri dari daerah pegunungan, persawahan dan perkebunan.
131

 

Desa Doridungga masih memiliki salah satu dusun di mana dusun tersebut 

sarana dan prasarana jalanan masih kurang memadai sehingga para penyuluh yang 

ingin melakukan bimbingan di tempat tersebut merasa was-was disebabkan jalan 

kurang bisa di lewati oleh kendaraan karena adanya kerusakan pada sebagian jalan. 

Sedangkan para penduduk setempat ketika igin melakukan perjalanan ke dusun 

tersebut maka mereka harus berjalan kaki hingga 1 jam perjalanan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan selama ini, maka penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor penyebab merosotnya moral remaja di desa Doridungga adalah kurang 

pengawasan orang tua, penggunaan gadget(hand phone berbasis 

android)pengaru media, dipegaruhi oleh orang yang lebih tua, ketidakpedulian 

masyarakat sekitar, terkikisnya nilai, norma, budaya local dan kurangya fondasi 

agama. 

2. Metode bimbingan penyuluhan Islam dalam memperbaiki meresotnya moral 

remaja di desa Doridungga menggunakan metode bimbingan penyuluhan Islam, 

ceramah, tanya jawab, pendidikan/pengajaran agama dan silaturrami. 

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam penelitian ini, faktor pendukungnya 

adalah dukungan masyarakat dan dukungan pemerintah. Sedangkan faktor 

penghambat yaitu waktu, fasilitas dan sarana prasarana. 

B. Implikasi penelitian 

1. Sudah saatnya kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, penyuluh dan 

pemuka agama memanfaatkan serta mempergunakan pengetahuan dengan baik 

agar tercipta masyarakat yang sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat 

berbangsa dan bernegara.  

2. Kepada pemerintah agar senantiasa membina dan membenahi sarana dan 

prasarana yang ada di desa sehingga terjadinya pembinaan yang efektif. 
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3.  Kepada penyuluh keagamaan agar bisa memberikan bimbingan penyuluhan 

yang baik sehingga remaja kembali kejalan fitrah sesuai dengan petunjuk al-

qur‟an dan hadist. 
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Foto bersama kepala desa  Doridungga dan kapolres kecamatan Donggo 



 

 

 

 

 

Selesai wawancara dengan kades dan stanya Bundahara 

 

Wawancara dengan tokoh masyarakat, Abas Oya. 



 

 

 

 

 

Kepala desa beserta jajarannya Bundahara dan Abakir saat selesai 

wawancara 
 

Ibu-ibu bersosialisasi di kantor desa tentang perkelahian remaja yang 

melibatkan anak-anaknya. 

 



 

 

 

 

 

Foto saat mewawancarai remaja, yogi dan rekan-rekannya
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