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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan translatenya kedalam huruf latin dapat dilihat 

pada table berikut: 

1. Konsonan  

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S se س

 Syin Sy se nad ss ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ
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 ain ‘ Apostrof terbaik‘ ع

 Gain G se غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ـ  FATḤAH A A ـ ـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ

 

3. Maddah 
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fathah dan alif atau ..ى

ya 

A a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis di ى

atas 

 Dammah dan wau U u dan garis di و

atas 

 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   لآ(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk 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 Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 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).   
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ABSTRAK 

Nama  : Lukman Rusdi 

Nim  : 50200115008 

Judul : Peranan Guru Bimbingan dan Konseling (BK)  Dalam Proses 
Konseling pada Siswa SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba 
Opu Kabupaten Gowa 

 Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan Guru 
BK dalam proses konseling pada Siswa SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba 
Opu Kabupaten Gowa”, dengan sub masalah yaitu: Bagaimana upaya Guru BK 
dalam proses konseling pada Siswa SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat proses konseling 
pada Siswa SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berlokasi di SMA 
Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan bimbingan dan pendekatan psiklogi, sumber data 
penulis dalam penelitian ini adalah Guru Bimbingan dan Konseling (Dra. Hj. Hasna, 
Dra. Hj. Arwati, Shandra Devi Trisnasari, Auliya Fitriana.S.Pd, dan Mahatma 
Maghfira) sebagai informan kunci. Dan dua orang siswa yang merupakan informan 
tambahan, dan sumber data sekunder: Buku, jurnal, internet, laporan, dan 
dokumentasi. Tehnik pengmpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Peranan Guru BK dalam Proses 
Konseling pada Siswa SMA Negeri 1 Gowa yaitu: Berperan sebagai Motivator, 
Kolaborasi dengan Guru Mata Pelajaran, Kolaborasi dengan Orang Tua. Faktor 
Pendukung dan Penghambat dalam Proses Konseling pada SMAN 1 Gowa 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu: Faktor Pendukung, Kejasama Guru 
BK dengan Guru Mata Pelajaran, Kerjasama Guru BK dengan Orang Tua, Kesadaran 
Diri para Guru BK, dan Sarana dan Prasarana yang Memadai. Faktor Penghambat, 
Sifat Tertutup Siswa, dan Persepsi negatif siswa terhadap Bimbingan dan Konseling. 

Implikasi dari penelitian ini, Diharapkan kepada siswa untuk senantiasa 
memperhatikan arahan dari para guru dan menghayati setiap peraturan yang 
diberikan guna untuk kebaikan para siswa itu sendiri, diharapkan kepada semua Guru 
BK agar selalu melakukan pendekatan secara prosfesional terus menerus sehingga 
dalam proses konseling tidak ada lagi siswa yang tertutup dalam menyampaikan 
masalahnya, diharapkan kepada setiap elemen sekolah untuk bekerja sama dalam 
merangkul para siswa yang memiliki permasalahan dan utamanya pula dalam 
mengubah image BK menjadi hal yang dibutuhkan oleh siswa bukan sebagai sesuatu 
yang tidak memiliki manfaat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang paling unik dan istimewa yang diciptakan oleh 

Allah swt. dibuktikan lewat keberadaan beragam kajian tentang manusia dalam 

berbagai perspektif, baik normatif, filosofis maupun empirik. Para ahli telah meneliti 

hakikat manusia, mulai dari penciptaan manusia, dimensi fisik dan psikisnya, karya 

dan dampaknya, serta masalah dirinya, masyarakat dan lingkungannya. Disadari 

bahwa manusia akan selalu menghadapi masalah dalam menjalani kehidupannya. 

Sekolah atau lembaga pendidikan formal, pada umumnya sekurang-

kurangnya ada tiga ruang lingkup kegiatan pendidikan, yaitu bidang intruksional 

kurikulum (pengajaran), bidang administrasi kepemimpinan, dan bidang pembinaan 

pribadi.
1
 

Kegiatan pendidikan yang baik, hendaknya mencakup bidang tersebut. 

Sekolah atau lembaga pendidikan yang hanya menjalankan program kegiatan 

instruksional (pengajaran) dan administrasi saja, tanpa memperhatikan kegiatan 

pembinaan pribadi peserta didik mungkin hanya akan menghasilkan individu yang 

pintar dan cakap serta bercita-cita tinggi tetapi mereka kurang memahami potensi 

yang dimilikinya dan kurang atau tidak mampu mewujudkan dirinya di dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Peserta didik dalam transformasi dan internalisasi menempati posisi yang 

sangat penting untuk dilihat seknifikasinya dalam menemukan keberhasilan suatu 

proses. Lebih-lebih kalau dikaitkan dengan pesatnya perubahan zaman dewasa ini 

yang akan sangat berpengaruh terhadap peserta didik dalam berfikir, bersikap, dan 

                                                             
1 Hallen A., Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h.. 11-12. 
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berprilaku, khususnya bagi mereka yang masih dalam tahap perkembangan transisi 

yang mencari identitas diri. 

Agar proses dalam pembelajaran berjalan dengan lancar, pendidikan di 

sekolah atau lembaga pendidikan bertujuan menghasilkan perubahan-perubahan 

positif (tingkah laku dan sikap) dalam diri peserta didik untuk memiliki pendidikan, 

keterampilan yang maksimal yang sedang berkembang menuju kedewasaannya. 

Bimbingan merupakan bantuan kepada individu dalam menghadapi 

persoalan-persoalan yang dapat timbul dalam hidupnya. Bantuan semacam itu sangat 

tepat bila diberikan di sekolahnya, supaya setiap peserta didik akan dapat 

berkembang kearah mencapai perkembangan bagi dirinya yang semaksimal 

mungkin, dengan demikian, bimbingan menjadi bidang pelayanan khusus dalam 

keseluruhan kegiatan pendidikan sekolah, yang ditangani oleh tenaga-tenaga ahli 

dalam bidang itu.
2
 

Guru Bimbingan konseling (BK) di sekolah pada hakikatnya seorang 

psychological-educator, yang dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 

dimasukkan sebagai kategori pendidik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6 yang berbunyi:  

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan”.
3
 

 

                                                             
2 WS. Winkel, Psikologi Bimbingan, (Bandung: PT Eresco, 2003), h. 93. 
3
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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Berdasarkan pengertian pendidik di atas dapat diketahui bahwa Guru 

BK/konselor sekolah mempunyai tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan 

dalam berpartisipasi dalam pendidikan sesuai dengan bidangnya yaitu memberikan 

pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik.
4
 

Bimbingan dan konseling sangatlah penting bagi siswa, karena segai penentu 

keberhasilan pendidikan di sekolah, untuk itu pembimbing dituntut untuk arif dan 

bijaksana dalam melaksanakan bimbingan, sehingga tercipta hubungan dua arah 

yang harmonis antara pembimbing dan anak didik, seperti yang sudah dijelaskan 

dalam Q.S An-Nahl /16 :125 

دِل ۡ  حَسَنَةِ ۡۡ عِظةَِ ٱلۡۡ مَوۡۡ مَةِ وَٱلۡۡ حِكۡۡ عُ إِلََٰ سَبِيلِ ربَِّكَ بٱِلۡۡ ٱد هُم بٱِلَّتِِ هِيَ ۡۡ وَجَٰ
  ١٢٥تَدِينَ ۡۡ مُهۡۡ لََُ بٱِلۡۡ وَهُوَ أَع ۦلََُ بِنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۡۡ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَع ۡ  سَنُ ۡۡ حأَ 

Terjemahannya : 

 
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik dan bantahlah mereka 

dengan cara yang baik. Sesunggunya Tuhanmu Dia-lah yang mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.
5
 

Penekanan cara membimbing yang baik sesuai dengan firman Allah di atas 

menjadi tanggung jawab pembimbing karena di sekolah selain pembimbing juga 

sebagai orang tua bagi peserta didik yang harus ikhlash dalam membina muridnya. 

  

                                                             

4Fitri Hayati. Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kecenderungan 

Perilaku Agresif Peserta Didik di MA. Jurnal Manajer Pendidikan. Vol. 10.No. 6. (Bengkulu: 

Universitas Bengkulu, 2016), h. 603. 

5
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2015), h. 601 
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Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari sistem pendidikan yang 

mampu membantu siswa dalam mengembangkan potensinya. Berkaitan dengan hal 

tersebut sesuai dengan UU No.22 tahun 2013 tentang konsep dasar dan fungsi 

pendidikan menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling mempunyai peluang yang 

sangat terbuka dalam keselurahan sistem pendidikan nasional. Bimbingan dan 

konseling juga berperan penting dalam memajukan pendidikan yang lebih baik, 

karena dalam bimbingan dan konseling memiliki empat bidang layanan yaitu: bidang 

pribadi, sosial, belajar, dan karir yang dapat membantu siswa untuk dapat 

mengoptimalkan potensi yang ada diri siswa tersebut.
6
 

Bimbingan dan konseling juga salah satu unsur terpadu dalam keseluruhan 

program pendidikan di lingkungan sekolah. Dengan demikian bimbingan dan 

konseling merupakan salah satu tugas yang seharusnya dilakukan oleh setiap tenaga 

pendidikan yang bertugas di sekolah tersebut. Bimbingan dapat diartikan sebagai 

proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan 

diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal kepada 

sekolah, keluarga, serta masyarakat. Bimbingan tidak hanya diberikan kepada peserta 

didik yang bermasalah saja, akan tetapi setiap peserta didik mempunyai hak untuk 

mendapatkan bimbingandari guru bimbingan dan konseling.
7
 

  

                                                             
6
Eko Jati Permana. Pelaksanaan Layanan Bimbingan Dan Konseling di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banjarnegara. Jurnal Psikopedagogia. Vol.4 No.2. ISSN: 2301-6167 (Yogyakarta: 

Universitas Ahmad Dahlan, 2015), h. 143-144. 

7
Fitri Hayati. Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kecenderungan 

Perilaku Agresif Peserta Didik di MA, h. 604. 
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Layanan bimbingan konseling di sekolah merupakann usaha membantu siswa 

dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan social, kegiatan belajar, serta 

merencanakan dan pengembangan karir. Bimbingan konseling memfasilitasi 

pengembagan siswa secara individual, kelompok, sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat, minat, serta peluang-peluang yang dimiliki. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal ditugaskan melaksanakan proses 

pembelajaran guna mewujudkan individu-individu yang dapat mengoptimalkan 

seluruh potensi dirinya untuk kehidupan yang lebih baik. Proses pembelajaran yang 

dilaksanakan tentunya dapat membantu siswa lebih memahami potensi dirinya dan 

memanfaatkan potensi tersebut. 

Bimbingan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang 

diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan 

tatap muka atau hubungan timbal balik antar keduanya, agar konseli memiliki 

kemampuan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan 

masalahnya sendiri.
8
 

Peranan guru bimbingan dan konseling benar-benar diperlukan ehingga akan 

mampu mengatasi permasalahan hidup di sekolah dan yang akan datang dengan 

kekuatan pribadinya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. 

Kemudian, Di SMA Negeri 1 Gowa pun berlangsung proses konseling yang 

dilaksanakan oleh Guru BK. Proses konseling itu sendiri diharapakan mampu 

membuat siswa lebih memahami dirinya masing-masing, memahami dan menerima 

kelemahan-kelemahan diri maupun kesadaran akan potensi-potensi yang mampu 

membuat siswa mencapai kompetensinya sesuai dengan perkembangannya secara 

mandiri. Utnuk itu dibutuhkan kecakapan dan profesionalitas Guru BK di dalam 

                                                             
8
Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta, Raja Grafindo, 2007), h. 25 
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proses pemberian konseling untuk mencapai hasil konseling yang membuat siswa 

terbantu dan tertolong atas segala problematikanya.     

Mengingat pentingnya mengetahui peranan Guru BK dalam proses konseling, 

maka peneliti mengangkat judul Peranan Guru BK Dalam Proses Konseling Pada 

Siswa SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Peneitian ini berjudul Peranan Guru BK dalam Proses Konseling Pada 

Siswa SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Oleh karena 

itu penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian Kualitatif, maka 

penelitian ini akan difokuskan pada ruang lingkup peranan Guru BK dalam proses 

konseling pada siswa SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul “Peranan Guru BK Dalam Proses Konseling Pada 

Siswa SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Berdasarkan 

judul tersebut, maka deskripsi fokus penelitian ini yakni mengenai peranan 

komunikasi antarpribadi dalam proses konseling yang dimaksud oleh peneliti ialah 

mengupayakan komunikasi antarpribadi memiliki andil dalam berjalannya proses 

konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap konseli dalam hal ini oleh Guru BK 

dari SMA Negeri 1 Gowa terhadap siswa yang berhadapan dengan proses konseling. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Upaya Guru BK dalam Proses Konseling pada Siswa SMA Negeri 

1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 

2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Konseling pada 

Siswa SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ? 
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D.  Kajian Pustaka 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil kajian pustaka berkenaan dengan 

perbandingan penelitian terdahulu dengan orientasi penelitian ini. Pokok masalah 

yang akan diteliti belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Karya ilmiah ini 

juga merupakan karya ilmia yang pertama kali dilakukan di SMA Negeri 1 Gowa 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Disini peneliti menemukan literatur dari 

buku dan hasil penelitian lain, yang dapat menjadi rujukan awal bagi peneliti untuk 

masuk ke dalam pembahasan.   

Buku dan penelitian yang relefan dengan penelitian ini antara lain: 

Buku karya Dr. Hj. Sri Astutik, M.Si dengan judul Pengantar Bimbingan dan 

Konseling, buku ini secara rinci memaparkan konsep dasar konseling, karakteristik 

konselor, karakteristik klien, ragam masalah, prosedur konseling, tehnik konseling, 

pendekatan konseling, proses konseling dan jenis-jenis bimbingan konseling. 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Rois Abdillah pada tahun (2019) dengan 

judul Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa Di 

Smp Negeri 1 Trimurjo.Skripsi tersebut membahas tentang peran guru bimbingan 

dan konseling dalam mengatasi kenakalan siswa di SMP Negeri 1 Trimurjo dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kenakalan siswa di SMP Negeri 1 

Trimurjo. Adapun hasil penelitian menunjukkan Peran Guru Bimbingan dan 

Konseling dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SMP Negeri 1 Trimurjo tahun 2019 

bahwa: 1) faktor penyebab kenakalan siswa di SMP Negeri 1 Trimurjo berupa faktor 

dari keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat, 2) peran guru bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi kenakalan siswa di SMP Negeri 1 Trimurjo yaitu, 

membantu siswa dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam 
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dirinya,membantu siswa dalam menyusun rencana untuk mencapai tujuan tertentu, 

dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang ia hadapi.
9
 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurwahidah (2016) dengan judul penelitian 

Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta 

Didik Mts di Kulo Kabupaten Sidrap.Skripsi tersebut membahas mengenai peran 

guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di Mts 

DDI Kulo Kab.Sidrap. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa guru bimbingan dan 

konseling menangani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yaitu dengan 

membantu peserta didik secara terus menerus dan jika peserta didik tersebut sedang 

membutuhkan bantuan, supaya mereka dapat memahami dirinya, sanggup 

mengarahkan diri dan bertingkah laku wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan 

lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan terlaksananya semua layanan 

bimbingan dan konseling, kegiatan pendukung di sekolah yang ditunjang oleh 

pengenalan dan pemahaman serta usaha yang dilakukan terlaksana dengan baik oleh 

guru bimbingan dan konseling dan berbagai pihak yang terkait di sekolah.Dalam 

semua layanan bimbingan dan konseling peserta didik juga merasa puas dalam 

memberikan peningkatan dalam membawa perubahan ke arah positif bagi peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar dan yang tidak mengalami kesulitan 

belajarnya.
10

 

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu tersebut dengan 

penelitian yang peneliti lakukan ialah dari segi persamaan, penelitian tersebut di atas 

                                                             
9
M. Rois Abdillah. Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengatasi Kenakalan 

Siswa Di Smp Negeri 1 Trimurjo, Skripsi (Lampung: Fak Tarbiah dan Ilmu Keguruan, 2019) 

10
Nurwahidah, Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

Peserta Didik Mts Ddi Kulo Kabupaten Sidrap,(Skripsi,Samata-Gowa:Fak Tarbiah dan Keguruan, 

2016) 
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dengan penelitian yang peneliti lakukan sama-sama menggali tentang peranan yang 

dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian dari segi 

perbedaan penelitian di atas memusatkan peran guru bimbingan dan konseling pada 

aspek kenakalan remaja dan kesulitan belajar, sedangkan dalam penelitian ini 

memusatkan pada proses konselingnya, sehingga tidak memiliki persamaan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahuibagaimana peranan Guru BK dalam proses konseling pada 

siswa SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui apa saja factor pendudukun dan penghambat dalam proses 

konseling pada siswa SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan bahan 

reverensi dalam pengembangan ilmu bimbingan dan penyuluhan islam 

khususnya dalam proses peranan Guru BK.. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi penting dalam upaya 

memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, khususnya pada 

mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi konselor khususnya 

dalam penerapan proses konseling. 

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 TEORITIS 

 

A. Tinjauan Tentang Bimbingan dan Konseling 

1. Pengertian Bimbingan 

Bimbingan   merupakan   prosedur   yang   digunakan   dalam   memberikan 

bantuan    pada  seorang  individu  untuk  menemukan  kepuasan  maksimum  dalam 

karier pendidikan dan kejuruan mereka.
11

 

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata 

“guidance” berasal dari kata kerja “to guide”yang mempunyai arti “menunjukkan, 

membimbing, menuntun, ataupun membantu”.Sesuai dengan istilahnya maka secara 

umum bimbingan dapat diartikan sesuai suatu bantuan atau tuntunan. Namun, 

meskipun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan ataupun tuntunan adalah 

bimbingan
12

 

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya bimbingan 

merupakan pemberian pertolongan atau bantuan khususnya kepada siswadalam 

rangka mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Seperti yang sudah 

dijelaskan dalam firman Allah SWT. 

  

                                                             
11

James P. Chaplin, Dictionary of Psychology, terj.Kartini Kartono, Kamus Lengkap 

Psikologi (Cet. XIV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 217. 

12
Hallen A, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 3 12 
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 QS/ Al-Asr, /103 : 1-3. 

نَ لَفِي خُسۡۡ ٱلإِنَّ   ١رِ ۡۡ عَصۡۡ وَٱل تِ   ٢رٍ ۡۡ إنِسَٰ  إِلاَّ ٱلَّذِينَ ءاَمَنُواح وَعَمِلُواح ٱلصَّٰلِحَٰ

  ٣رِ ۡۡ اح بٱِلصَّبۡۡ حَقِّ وَتَ وَاصَوۡۡ اح بٱِلۡۡ وَتَ وَاصَو

Terjemahannya:  

Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, Kecuali orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk 

kebenaran dan  saling menasihati untuk kesabaran
13

 

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dari seorang 

yang ahli. Akan tetapi, tidak sesederhana itu untuk memahami pengertian bimbingan. 

Pengertian bimbingan formal telah diungkapkan orang setidaknya sejak awal abad 

ke-20, yang diprakarsai oleh Frank Person pada tahun 1908. Sejak itu, muncul 

rumusan tentang bimbingan sesuai dengan perkembangan pelayanan bimbingan, 

sebagai suatu pekerjaan yang khas yang ditekuni oleh para peminat dan ahlinya. 

Pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli memberikan pengertian yang 

saling melengkapi satu sama lain. 

Oleh karena itu, untuk memahami pengertian bimbingan, perlu pertimbangan 

beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli berikut:. 

Crow & Crow yang dikutip oleh Tohirin menyatakan bahwa bimbingan 

adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan 

yang memiliki pribadi baik dan pendidikan yang memadai, kepada seorang 

(individu) dari setiap usia untuk menolongnya mengembangkan kegiatan-kegiatan 

hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan 

sendiri, dan memikul bebannyasendiri.
14

 

                                                             
13

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2015), h. 601 

14
 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, h.17. 
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Stoops dan Walquits, bimbingan adalah suatu proses membantu individu 

melalui usaha seperti untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar 

memperoleh kebahagiaan dan kemanfaatan social.
15

 

Definisi di atas maka pribadi penulis dapat memahami dan menyimpulkan 

bahwa bimbingan pada prinsipnya adalah suatu proses pemberian bantuan atau 

pertolongan yang dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya 

kepada individu yang mempunyai keluhan atau masalah dalam hidupnya untuk 

memberi pandangan atau solusi mengenai masalah yang dihadapinya. 

Sebagai bantuan yang diberikan kepadaindividu untuk memahami dan 

menggunakan secara luas kesempatan-kesempatan pendidikan dan pribadi 

yangmereka miliki atau mereka dapat dikembangkan dan sebagai suatu bentuk 

bantuan yang sistematik melalui mana peserta didik dibantu untuk dapat memperoleh 

penyusaian yang baik terhadap sekolah dan terhadap hidupnya.
16

 

  

                                                             
15

 Ranchman Natawijaya, Peran Guru Bimbingan Konseling di Sekolah (Cet. II; Bandung: 

Abardin, 2000), h. 10 

16
 Priyatno, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), h. 93. 
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2. Pengertian Konseling 

  Adapun pengertian konseling dari segi terminology, menurut James F. 

Adams, konseling adalah: “suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu 

dimana yang seorang (counselor) membantu yang lain (counselee), supaya ia dapat 

lebih baik memhami dirinya dalam hubungan masalah-masalah hidup yang 

dihadapinya pada waktu itu dan yang akan datang.
17

  

  Pengertian konseling menurut terminologi diantaranya sebagai berikut: 

a. Menurut James F Adams yang dikutip oleh I Djumhur dan Moh. Surya dikatakan 

bahwasanya:  

 Konseling adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu di 

mana yang seorang (counselor) membantu yang lain (counselee), supaya ia dapat 

lebih memahami dirinya dalam hubungannya dengan masalah-masalah hidup yang 

dihadapi pada waktu itu dan pada waktu yang akan datang.
18

 

b. W.S. Winkel SJ   

Konseling merupakan suatu saluran bagi pemberian bimbingan. Dalam 

rangka konseling diadakan diskusi atau pembicaraan antara seorang penyuluh 

(counselor) dengan satu orang (individual counseling) atau dengan beberapa orang 

sekaligus (group counseling).
19

 

 

  

                                                             
17

M.Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan 

Luar Sekolah, (Jakarta: Nulan Bintang,1976), h. 18.   

18
L. Djumhur dan Moh. Suryo, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Guidance and 

Conseling, h. 29   

19
 Elfi Mu’awanah, Bimbingan dan Konseling, h. 5   
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c. Dewa Ketut Sukardi 

  Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar 

mampu mempertimbangkan potensi (bakat, minat, dan kemampuan) yang dimiliki, 

mengenai dirinya sendiri mengatasi persoalan-persoalan sehingga mereka dapat 

menentukan sendiri jalan kehidupannya secara bertanggung jawab tanpa bergantung 

pada orang lain. 

d.    Elfi Muahanah  

  Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang ditujukan 

kepada individu atau siswa atau kelompok siswa agar yang bersangkutan dapat 

mengenali dirinya sendiri baik kemampuan-kemampuan yang ia miliki serta 

kelemahan-kelemahan agar selanjutnya dapat mengambil keputusan sendiri dan 

bertanggung jawab dalam menentukan jalan hidupnya, mampu memecahkan sendiri 

kesulitan yang dihadapi serta dapat memahami lingkunganuntuk dapat menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya secara tepat dan akhirnya dapat memperoleh kebahagiaan 

hidup.
20

 

i.   Menurut Bimo Walgio  

 Konseling atau penyuluhan adalah bantuan yang diberikan kepada individu 

dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara 

yang sesuai dengan keadaan individu untuk mencapai kehidupannya.
21

 

e. I Jumhur dan Moh. Surya 

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan 

sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah hidupnya, agar tercapai 

kemampuan untuk dapat memahami dirinya, kemampuan untuk menerima dirinya, 

                                                             
20 Elfi Mu’awanah, Bimbingan Konseling, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 4. 

21
Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, h. 5.   
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kemampuan untuk mengarahkan dirinya, dan kemampuan untuk merealisasikan 

dirinya, sesuai dengan dirinya atau kemampuan dalam mencapai penyesuaian diri 

dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan 

bantuan itu diberikan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan pengalaman 

khusus dalam bidangnya.
22

 

Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam 

memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara yangsesuai 

dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.
23

 

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa konseling 

merupakan salah satu teknik atau layanan di dalam bimbingan. Konseling adalah 

salah satu teknik dalam bimbingan tapi merupakan teknik inti atau kunci. Hal ini 

karena konseling dapat memberikan tambahan yang mendasar yaitu mengubah sikap, 

diantaranya perbuatan,pemikiran, pandangan dan perasaan. 

Menurut ASCA (American School Counselor Association) menegemukakan 

bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia. Penuh dengan 

sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien, konselor 

mempergunakan pengetahuan dan ketarampilannya membantu kliennya mengatasi 

masalah-masalahnya.
24

 

  Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa konseling adalah proses 

bantuan yang diberikan seseorang dalam hal ini adalah Guru BK kepada muridnya 

                                                             
22

L Djumhur dan Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Guidance and 

counseling, (Bandung: CV. Ilmu, 2001), h. 28. 

23
Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling (Studi dan karir), (Ed. II; Yogyakarta: 

Andi,2005), h. 7 

24
Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsa, Landasan Bimbingan dan Konseling (Cet.II; Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 201. 
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sehingga siswa mampu memahami dan mengambil keputusan sendiri yang penting 

bagi dirinya untuk mencapai kesejahteraan. 

c. Tujuan Bimbingan Konseling 

Proses Bimbingan dan Konseling di sekolah dapat berhasil apabila 

mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapainya. Bimbingan dan konseling 

bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan 

perkembangannya yang meliputi aspek pribadi-sosial belajar (akademik) dan karir.
25

 

Menurut Tohirin, tujuan bimbingan dan konseling yaitu memperoleh 

pemahaman yang lebih baik terhadap diri klien mengarahkan diri klien sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya, mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapi klien, 

dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun 

lingkungannya sehingga memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya.
26

 

a. Tujuan Umum: Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia 

seutuhnya agar mencapai kebahagian hidup dunia akhirat. 

Membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya 

sesuai dengan hakekatnya, atau memahami kembali keadaan dirinya, sebab dalam 

keadaan tertentu dapat terjadi individu tidak mengenal atau tidak menyadari keadaan 

dirinya yang sebenarnya. Fitrah Allah dimaksudkan bahwa manusia itu membawa 

fitrah ketauhidan, yakni mengetahui Allah Yang Maha Esa, mengakui dirinya 

sebagai ciptaanNya, yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan dan petunjuknya. 

Manusia ciptaan Allah yang dibekali berbagai hal dan kemampuan, termasuk naluri 

beragama tauhid (agama Islam). Mengenal fitrah berarti sekaligus memahami dirinya 
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Syamsyu Yusuf, Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarta, 2005), h.15   
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yang memiliki berbagai potensi dan kelemahan, memahami dirinya sebagai makhluk 

Tuhan atau makhluk religius, makhluk individu, makhluk sosial dan juga makhluk 

pengelola alam semesta atau makhluk berbudaya, dengan mengenal dirinya sendiri 

atau mengenal fitrahnya itu individu akan lebih mudah mencegah timbulnya 

masalah, memecahkan masalah, dan menjaga berbagai kemungkinan timbulnya 

kembali masalah
27

 

b. Tujuan Khusus: Membatu individu mengatasi masalah yang dihadapinya dan 

membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang 

baik atau telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak akan 

menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.
28

 

Membantu individu memahami keadaan yang dihadapi saat ini, sering kali 

masalah yang dihadapi individu tidak dipahami si individu itu sendiri, atau individu 

tidak merasakan atau tidak menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi masalah, 

tertimpa masalah. Bimbingan dan konseling Islam membantu individu merumuskan 

masalah yang dihadapinya dan membantunya mendiagnosis masalah yang sedang 

dihadapinya itu. 

  

                                                             
27

 Thohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan danKonseling Islami, h. 35. 
28 Aunur Rahim Faqih, “Bimbingan dan Konseling dalam Islam”, h.2. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut maka seorang konselor harus melakukan 

kegiatan yang dalam garis besarnya sebagai berikut : 

1) Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya,segi-segi 

baik dan buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang 

memang telah ditetapkan Allah (nasib atau takdir), tetapi juga menyadari  

bahwa manusia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada 

dirinya bukan untuk terus menerus disesali, dan kekuatan atau kelebihan 

bukan pula untuk membuatnya lupa diri. Dalam satu kalimat singkat dapatlah 

dikatakan sebagai membantu individu tawakal atau berserah diri kepada 

Allah. Dengan tawakal atau berserah diri kepada Allah berarti meyakini 

bahwa nasib baik buruk dirinya itu ada hikmahnya yang bisa jadi manusia 

tidak tahu. 

QS/ Al-Baqarah, /2 : 216. 

 

ۡ  لَّكُم ۡ  هۡۡ قِتَالُ وَهُوَ كُرۡۡ كُمُ ٱلۡۡ كُتِبَ عَلَي ا وَهُوَ ۡ     ۡۡ رَهُواح شَيۡۡ أَن تَك ۡ  وَعَسَىٰ  ۡۡ
ۡ  لَّكُم ۡ  رۡۡ خَي ۡ  لَّكُم ۡ  ا وَهُوَ شَرّ ۡ    ۡۡ أَن تُُِبُّواح شَي ۡ  وَعَسَىٰ  ۡۡ  ۡۡ لََُ وَأنَتُمۡۡ وَٱللَّهُ يَع ۡۡ
   ٢١٦ لَمُونَ ۡۡ لَا تَع

 

Terjemahannya; 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh 

jadi juga kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.
29

 

2) Membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya  

sesuai dengan hakekatnya, atau memahami kembali keadaan dirinya, sebab  

dalam keadaan tertentu dapat terjadi individu tidak mengenal atau tidak 

menyadari keadaan dirinya yang sebenarnya. Fitrah Allah dimaksudkan 
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 Kementrian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya, h. 44 
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bahwa manusia itu membawa fitrah ketauhidan, yakni mengetahui Allah 

Yang 

Maha Esa, mengakui dirinya sebagai ciptaanNya, yang harus tunduk dan  

patuh pada ketentuan dan petunjuknya. Manusia ciptaan Allah yang dibekali 

berbagai hal dan kemampuan, termasuk naluri beragama tauhid (agama 

Islam). Mengenal fitrah berarti sekaligus memahami dirinya yang memiliki 

berbagai potensi dan kelemahan, memahami dirinya sebagai makhluk Tuhan 

atau makhluk religius, makhluk individu, makhluk sosial dan juga makhluk 

pengelola alam semesta atau makhluk berbudaya, dengan mengenal dirinya  

sendiri atau mengenal fitrahnya itu individu akan lebih mudah mencegah 

timbulnya masalah, memecahkan masalah, dan menjaga berbagai 

kemungkinan timbulnya kembali masalah
30

 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan Bimbingan dan Konseling adalah untuk 

membantu siswa agar dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dalam proses 

belajar mengajar, juga untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. 

d. Fungsi Bimbingan Konseling 

a. Fungsi Preventif,  

Fungsi yang berkaitan dengan upaya guru bimbingan dan konseling untuk 

senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya 

untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh siswa 

b. Fungsi penyembuhan 

Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli 

yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar 

maupun karir 

                                                             
30
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c. Fungsi Pengembangan 

Konselor senantiasa berupaya untuk meciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki setiap 

individu 

d. Fungsi Penyaluran 

Bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan 

ekstrakulikuler, jurusan atau program studi, dalam memantapkan penguasan karier, 

dan cita-cita kepribadian lainnya. 

e. Fungsi Penyesuaian  

Fungsi bimbingan dalam rangka membantu siswa untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan. 
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f. Fungsi Pemeliharaan.  

Bimbingan dan konseling untuk membantu konselisupaya dapat menjaga diri 

dan mempertahankan situasi kondusif yang telahtercipta dalam dirinya.
31

 

Dari beberapa fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling 

selain berfungsi sebagai pemahaman untuk dirinya sendiri (pesertadidik) maupun 

lingkungannya, fungsi dari bimbingan dan konseling juga sebagai penyembuh atau 

memperbaiki bagi peserta didik yang mengalami kesulitan ketika mendapatkan suatu 

permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. 

3) Tinjauan Tentang Proses Konseling 

1. Proses konseling 

Secara umum proses konseling memiliki empat tahap. Menurut Brammer 

Abrego dan Shonstrom, Tahap-tahap dalam konseling sebagai berikut: 

a. Membangun hubungan 

Tujuan dari membangun hubungan dalam tahap pertama ini adalah agar 

klien dapat menjelaskan masalahnya, serta alasan memilih datang pada konselor. 

Sangat perlu membangun hubungan yang positif berdasarkan rasa percaya, 

keterbukaan dan kejujuran berekspresi.Konselor harus menunjukkan bahwa dirinya 

dapat dipercaya dan kompeten. 

b. Identifikasi dan penilaian masalah 

Dalam tahap ini konselor mendikusian dengan klien apa yang mereka ingin 

dapatkan dari proses konseling ini, terutama bila mengungkapkan klien tentang 

masalahnya dilakukan secara samar-samar. Didikusikan sasaran-sasaran spesipik dan 

tingkah laku apa yang ingin diubah. Intinya dalam tahap ini konselor melalukan 
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eksplorasi dan melakukan diagnosis, apa masalah dan hasil seperti apa yang 

diharapkan dari konseling. 

c. Memfasilitasi perubahan terapeutis 

Dalam tahap ini konselor mencari strategi dan intervesi yang dapat 

memudahkan terjadinya perubahan. Sasaran dan strategi ditentukan oleh sifat 

manusia, keinginan klien maupun gaya komunikasinya. Konselor dalam tahap ini 

memikirkan alternative, melakukan evaluasi dan kemungkinan konsekuensi dari 

berbagai alternative, rencana tindakan. 

d. Evaluasi dan terminasi 

Dalam tahap ini konselor bersama klien mengevaluasi terhadap hasil 

konseling yang telah dilakukan. Indikatornya adalah sampai sejauh mana sasaran 

tercapai, apakah proses konseling membantu klien atau tidak. Tahap ini ditutup 

dengan terminasi. Dalam terminasi konselor bersama klien menyimpulkan semua 

kegiatan yang sudah dilalui dalam proses konseling.
32

 

  

                                                             
32

Calasha, Bagaimana Tahap - Tahap dalam Proses Konseling https: //www.dictio.id/t/ 
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2. Asas-asas konseling 

Ada beberapa asas-asas konseling yang harus diperhatikan oleh konselor, 

antara lain:
33

 

a. Asas kerahasiaan 

Segala sesuatu yang dibicarakan oleh konselor dengan klien harus dijaga 

kerahasiaannya dan tidak boleh dibirakan kepada orang lain, lebih-lebih keterangan 

yang tidak layak diketahui orang lain. Jika seorang konselor tidak bisa memegang 

asas kerahasiaan maka hilanglah rasa kepercayaan diri klien takut meminta bantuan 

karena khawatir masalahnya akan menjadi bahan obrolan orang lain. Dan seorang 

konselor akan mendapat kepercayaan dari semua pihak jikaasas ini benar-benar 

dilaksanakan.  

Contoh: 

Ada seorang konseli yang menceritakan kepada konselor bahwa seorang konseli 

itu memiliki penyakit kanker yang diidapnya sejak lama. Maka seorang konselor 

harus bias menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konseli itu tidak diketahui 

oleh banyak orang. 

b. Asas kesukarelaan 

Proses bimbingan harus berdasarkan kesukarelaan dari pihak konselor 

ataupun dari pihak klien. Seorang konselor harusnya memberi bantuan dengan 

ikhlas, dan siswa diharapkan secara sukarela tanpa ragu-ragu atau terpaksa 

menyampaikan suatu permasalahan yang dihadapinya kepada konselor. 

Contoh: 

Ada seorang peserta didik yang selalu tidak masuk dalam kelas pada saat jam 

pelajaran sedang berlangsung dikarenakan tidak suka pada salah satu mata pelajaran 
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disekolah. Sebagai guru konselor seharusnya kita harus mengubah sikap/perilaku 

konseli tersebut agar dapat suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu membina 

dan mengembangkannya.  

c. Asas keterbukaan 

  Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan suasana 

keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor ataupun dari klien. Dari pihak konselor, 

konselor mampu dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan maslah klien. Dari pihak klien diharapkan dapat membuka diri kepada 

konselor dalam arti mau menerima masukan dan saran-saran dari pihak luar atau 

konselor. 

Contoh: 

 Ada seorang konseli yang memiliki sifat tertutup, sebagai konselor kita harus 

dapat mengubah konseling untuk berbicara secara terbuka dan tidak berpura-pura 

dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri. Sehingga konseli dapat berbicara 

jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. 

d. Asas kekinian 

 Pelayanan bimbigan dan koseling harus berorientasi kepada masalah yang 

sedang dirasakan oleh siswa saat ini. Maksudnya masalah seseorang yang ditangani 

adalah masalah-masalah yang sedang dirasakan oleh siswa, bukan masalah yang 

sudah lampau atau yang akan datang. Asas kekinian juga mengandung pengertian 

bahwa konselor tidak boleh menunda untuk memberikan bantuan jika diminta klien 

untuk turut menyelesaikan masalah. 

Contoh:  

 Konselor tidak hanya fokus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi konselor 

harus terus memantau perkembangan konseli baik fisik dan psikisnya.  
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e. Asas kemandirian 

  Asas kemandirian bertujuan menjadikan klien atau peserta didik tidak 

tergantung pada orang lain atau konselor dan dapat berdiri sendiri. Individu yang 

dibimbing diharapkan dapat mandiri dan mampu mengenali diri sendiri dan 

lingkungan sekitarnya, menerima keputusan diri sendiri, menerima diri sendiri dan 

lingkungan secara positif, mengarahkan diri sendiri sesuai keputusan, dan 

mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi dan kemampuan yang 

dimilikinya.   

f. Asas kegiatan 

  Konselor hendaklah membangkitkan semangat klien sehingga ia mampu dan 

mampu melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling yang yang diperlukan 

dalam menyelesaikan masalahnya. Hasil usaha bimbingan dan konseling tidak 

tercapai dengan sendirinya, melainkan harus dengan giat dari klien itu sendiri. 

Contoh: 

 Seorang konselor harus bias membuat suatu program kegiatan seperti ospek 

(maba) maupun MOS (siswa baru), agar konseli dapat mengenali lingkungan yang 

baru serta mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. 

g. Asas kedinamisan 

Usaha pelayanan bimbingan dan konseling yang menghendaki terjadinya 

perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik, 

melaiankan perubahan yang menuju sesuatu yang lebih maju dan tidak mengulang 

hal yang lama. 

Contoh: 
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Seorang konselor harus mampu mengikuti pergerakan jaman, agar konselor 

dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada seorang konseli yang 

semakin kompleks. misalnya broken, serta pergaulan bebas dikalangan pemuda. 

h. Asar keterpaduan 

 Individu memiliki berbagai aspek kepribadian keadaan tidak seimbang, tidak 

serasi dan tidak terpadu maka akan menimbulkan masalah. Upaya asas keterpaduan, 

konselor perlu memiliki wawasan yang luas tentangperkembangan klien dan aspek-

aspek lingkungan dan berbagai sumber yang dapat menangani masalah klien. 

i. Asas kenormatifan 

 Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun peroses 

penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Isi layanan harus sesuai norma-norma 

yang ada tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku seperti norma agama, 

norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu atau kebiasaan sehari-hari. 

Contoh: 

 Seorang konselor dalam menjalankan tugasnya, harus sesuai dengan norma, 

hukum, dan adat istiadat, sehingga tercipta suasana yang harmonis diantara konseli 

dan konselor. Karena konselor yang profesional harus bisa menciptakan suasana 

yang nyaman bagi seorang konseli. 

j. Asas keahlian 

Usaha konseling perlu dilakukan secara teratur dan sistematik dengan 

menggunakan prosedur, tehnik dan alat yang memadai.Untuk itu para konselor perlu 

mendapatkan bekal dan latihan secukupnya untuk mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

Contoh: 
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Apabila ada seorang konseli/peserta didik yang dating pada seorang konselor, 

seorang konselor harus bersikap sebagai konselor. Bukan bersikap ada seperti dokter 

maupun yang lainnya. Yaitu memberikan sepenuhnya semua keputusan pada konseli. 

k. Asas alih tangan 

  Asas alih tangan dilakukan bila konselor sudah menyerahkan segala 

kemampuan untuk membantu klien, namun hasil yang dicapai belum memuaskan, 

maka konselor dapat mengirim klien kepada petugas atau badan yang lebih ahli 

Contoh: 

 Ada seorang peserta didik/konseli yang mengalami stress gara-gara tidak 

lulus sekolah, seorang konselor tidak dapat bertindak sendiri dalam konteks ini. 

Seorang konselor harus melakukan kerjasama dengan pihak yang lebih kompoten 

dalam kasus ini. Seperti membawa konseli tersebut pada seorang psikiater maupun 

dokter. 

l. Asas Tutwuri handayani 

  Asas ini menunjuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam 

hubungan keseluruhan antara konselor dan klien. 

Contoh: 

Seorang konselor harus menjadi guru teladan, dan menyenangkan. Agar 

siswa/konseli tidak takut menceritakan masalahnya kepada konselor dan mampu 

mengayomi siswa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan 

perhitungan.
34

Atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada 

karakter alamiahsumber data.Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata 

yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang 

secara individu maupun secara kelompok.
35

 

 Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menenkankan makna dari pada generalisasi
36

 

 Penelitian kualitatif menurut Bogman dan Taylor adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 

perilaku yang dapat diamati.
37

 Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat 
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37
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postpositivisme yang sering disebut sebagai paradigma interpreptif dan konstruktif 

yang memandang realitas social sebagai sesuatu yang holistic, kompleks, dinamis, 

penuh warna dan hubungan yang interaktif, dengan menggunakan metode kualitatif 

dalam penelitian, diharapkan dapat diperoleh data yang mendalam dan bermakna 

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Pendekatan penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif dengan pendekatan pedagogik. Pendekatan yang lebih 

mendekatkan pada aspek psikologi dalam menghasilkan data.
38

 

 Berdasarkan pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini 

dimaksudkan untuk memaparkan suatu fakta di lapangan.Memberilkan penjelasan 

terkait realita yang ditemukan. 

2. Lokasi Penelitian 

 Menurut S.Nasution, bahwa ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan 

dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan
39

 

 Lokasi yang menjadi tempat penelitian bagi peneliti ialah di SMA Negeri 

1, Kecamatan Sumba Opu Kabupaten Gowa 
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Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 25 
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B. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan bimbingan dan pendekatan 

psikologi, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Pendekatan Bimbingan 

 Metode bimbingan adalah suatu pendekatan yang bertujuan memberikan 

batuan kepada individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam 

hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan.
40

 Pendekatan bimbingan yang 

dimaksudkan adalah sebuah sudut pandang yang dapat melihat bimbingan sebagai 

salah satu cara atau metode yang dapat dijadikan sebagai bentuk penerapan 

bimbingan. Pendekatan ini dibutuhkan karena peneliti membutuhkan bantuan jasa 

ilmu tersebut untuk mengetahui kesulitan atau masalah individu sehingga diberikan 

bimbingan. Selain itu pendekatan ini membimbing klien agar dengan 

potensi yang dimiliki mapu dikembangkan oleh dirinya sendiri secara optimal 

dengan 

cara memahami diri sendiri, memahami lingkungan dan mengatasi hambatan yang  

ada.
41

 Khususnya digunakan untuk menegetahui kesulitan yang dialami individu 

sehingga diberikan baantuan. 

2. Pendekatan Psikologi 

 Pendekatan psikologi mengamati tentang tingkah laku yang diasumsikan 

sebagai gejal-gejala dari jiwa.
42

 Pendekatan psikologi digunakan untuk melihat dan 

mengetahui karakteristik kejiwaan pada individu yang terdapat pada ruang lingkup 

sekolah. 
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Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Malang Press, 

2008), h. 55. 
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 HM. Arifin, Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Islam (Jakarta; 

Bulan Bintang, 1997), h.20. 

42
W.A Gerungan, Psikologi Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 1. 
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Pendekatan psikologi digunakan untuk mempermudah dalam melakukan proses 

konseling dengan cara mengamati kondisi psikis atau jiwa siswa. 

C. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut 

diperoleh, dalam penelitian ini peneliti menggambarkan dua sumber data yaitu data 

primer dan data sekunder. Secara garis besar data primer dan data sekunder, yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

informan atau dari hasil wawancara dengan narasumber saat diadakan penelitian.
43

 

Sumber data primer dalam penelitian lapangan merupakan sumber data utama yang 

diambil langsung dari lokasi penelitian.Penentuan informan penelitian berdasarkan 

atas tujuan tertentu, yakni menggali informasi secara mendalam.Adapun yang 

menjadi sumber data primer yaitu Guru BK, Kepala Sekolah, dan Siswa 3 orang. 

2. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang sumber pertama.
44

 yang dapat diperoleh melalui buku-buku, 

jurnal, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini secara umum terdiri dari 

data yang bersumber dari penelitian lapangan. Sehubungan dengan penelitian ini, 

maka pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara observasi, 

wawancara, dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian dan dokumentasi. 

Seperti berikut: 
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Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 84. 
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1. Observasi  

 Obervasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
45

 Obeservasi 

juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan keterangan-keterangan 

yang diinginkan dengan jalan secara sistematis. Observasi hakikatnya merupakan 

kegiatan dengan menggunkan pancaindra, penglihatan, penciuman dan pendengaran 

yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.
46

 

Karenaya, kegiatan dan penggunaan metode observasi menjadi amat penting 

dalam tradisi penelitian kualitatif. Melalui observasi itulah dikenali berbagai rupa 

kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari kehari di tengah 

masyarakat. Disitulah dikenali mana yang sangat lazim atau umum terjadi, bagi 

siapa, kapan, dimana itu terjadi dan sebagainya.
47

 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan 

mengajukan penrtanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara 

garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara 

terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut dengan wawancara 

mendalam, wawancara intensip, wawancara kualitatif, dan waawancara terbuka 

(open ended interview) . Sedangkan wawancara terstruktur sering disebut 

wawaancara baku (trandardized interview), yang susunan pertanyaannya sudah 

                                                             
45

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

Aksara, 2007), h. 70 

46
Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 187. 

47
Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo 
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ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pillihan-pilihan jawaban yang juga 

disediakan.
48

 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi 

mengenai orang, kejadian, kegiatan, oraganisasi motivasi, perasaan dan sebagainya 

yang dilakukan dua pihak yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan kepada 

orang yang diwawancarai. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlansung secara  lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, 

mendengarkan secara lansung informasi-informasi atau keterangan-keterangan 

secara mendalam dan detail.
49

 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis ataupun file atau foto-foto 

pada saat melakukan penelitian. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data atau 

catatan-catatan para siswa SMA Negeri 1 Gowa. Dokumentasi juga diartikan sebagai 

jumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. 

Sebagian data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendra 

mata, foto, dan sebagainya.
50

 Tehnik ini digunakan untuk mengetahui beberapa data 

tertulis yang ada di lapanagan. 
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E. Instrumen penelitian 

 Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri 

sehingga dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istila human instrument, artinya 

peneliti yang bertindak sebagai instrument itu sendiri, yakni peneliti yang berperan 

sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga laporan hasil 

peneliti.
51

 

Dalam posisi ini keterampilan mengambil data sangat diperlukan oleh 

peneliti. Dengan begitu berhasil atau tidaknya penelitian ini lebih tergantung pada 

kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data.
52

 

Maka intrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah pedoman 

wawancara sebagai daftar pertanya, buku, pulpen dan Hp (Handphone) sebagai alat 

perekam.  

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

 Menurut Bodgan dan Biglen Analisi Data Kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
53

 Analisis data dalam 

sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat 

menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelunya.  
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 Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan 

fakta-fakta di lapangan, dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang 

proses penelitian, sehingga dalam mengelolah data penulis menggunakan teknik 

analisis data sebagai berikut: 

1. Reduksi Data  

 Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal yang penting. Reduksi data merupakan proses pemilihan, memusatan 

perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan dan transpormasi data “kasar” 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahapan-tahapan reduksi data 

meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat partisi dan 

menulis memo.
54

 

 Peneliti mengolah data dengan berpedoman pada teori-teori yang ada, agar 

dapat mendapatkan kejelasan pada masalah yang terdapat di dalam penelitian, baik 

data yang terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data 

dikumpulkan, lalu dipilih secara selektif dengan menggunakan cara yang disesuaikan 

terhadap permasalahn yang ada dalam penelitian. Setelah itu dilakukan pengolahan 

dengan mencermati kembali data yang telah diperoleh, apakah data tersebut telah 

cukup dan dapat dipersiapkan segera untuk diproses. 

2. Penyajian Data  

 Data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.
55
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Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal 

yang menarik dengan masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang 

diperoleh, penafsiran hasil dan perintegrasiannya serta teori 

3. Tehnik Analisis Induktif 

 Dalam tehnik ini peneliti mengkaji data secara mendalam yang diperoleh 

dari lapangan dari suatu data ke data yang lainnya sebelum mengambil sebuah 

keputusan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami 

makna atau arti, ketentuan, pola-pola penjelasan, atau sebab akibat atau penarikan 

kesimpulan sebenarnya hanyalah bagian dari suatu kegiatan dari kongfigurasi yang 

utuh. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir induktif 

yakni berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit 

kemuadian ditarik generalisai yang bersifat umum.
56
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BAB IV 
 

PERANAN GURU BK DALAM PROSES KONSELING PADA SISWA SMA 
 

NEGERI 1 GOWA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA 
 

A. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa 

1. Sejarah Singkat SMA Negeri 1 Gowa  

 SMA Negeri 1 Sungguminasa merupakan sala-satu sekolah favorit yang 

terletak di Kabupaten Gowa, tepatnya di Jl. Andi Mallombassang No. 1A, 

Sungguminasa. Sekolah ini dibangun pada tahun 1960 dan merupakan sekolah ke-4 

yang didirikan di Sulawesi Selatan. Saat ini menyandang sekolah predikat sekolah 

Percontohan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa se-sulawesi Selatan. 

Sebelum berganti nama menjadi SMA Nergeri  Sungguminasa dahulunya 

sekolah ini SMAN 159 Sungguminasa, yang menunjukkan bahwa sekolah ini 

merupakan sekolah ke- 159 yang didirikan di seluruh Indonesia. Adapun saat itu, 

sekolah ini terkenal dengan sebutan “SALIS” yang diperoleh dari singkatan angka 

nama sekolah ini. 1 (satu) = SA, 5 (lima) = LI,  9 (sembilan) = S 

Seiring berjalannya waktu dan terjadinya modernisasi persamaan sekolah, 

maka sekolah ini berganti nama menjadi SMAN 1 Sungguminasa (hingga sekarang). 

Meskipun telah berganti nama, sapaan SALIS tetap melekat terhadap sekolah yang 

terkenal dengan budaya 5S (Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun) ini. 
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Adapun kepala sekolah yang pernah menjabat dan membesarkan SMA Negeri 

1 Gowa adalah sebagai berikut: 

Daftar Nama-nama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gowa 

1. Paduppa Tahun 1960 – 1963 

2. Anshar Tahun 1963 – 1967 

3. Drs. Kaharuddin Yunus Tahun 1967 – 1981 

4. Drs. Kadir Amasyah Tahun 1981 – 1993 

5. Drs. H. Sjaiful Alam Tahun 1993 – 1996 

6. Dra. Bagra Syawal Tahun 1996 – 2003 

7. Drs. H. Abd. Basir Hakim Tahun 2003 – 2008 

8. Drs. H. Muhammad Hasbi,M.Pd. Tahun 2008 – 2012 

9. Dra. Hj. Andi Wartiah, M.M Tahun 2012 – 2017 

10. Drs. Muh. Arsyad S, M.Pd Tahun 2017 - sekarang 

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa SMA telah dipimpin 10 Kepala 

Sekolah. Dimana kepala sekolah pada tahap pertama yaitu bapak Paduppa hingga 

pada saat sekarang dipimpin oleh bapak Drs. Muh Arsyad S, M.Pd. Tentunya banyak 

perubahan yang terjadi ketika sekolah ini dipimpin oleh beberapa orang di atas. 

Dengan perjalanan yang sangat lama dan bertahuntahun hingga dapat menjadikan 

sekolah ini unggul dalam bidang pelayanan akademik dan pembentukan karakter. 
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a. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Gowa 

Alamat Sekolah  : Jl. Andi Mallombassang No. 1 A 

Kecamatan/Kota   : Somba Opu/Gowa 

Kode Pos    : 92111 

Telepon/Fax    : - 

E-Mail/Website   : sma.salis159@gmail.com 

Propinsi    : Sulawesi Selatan 

NSS/NSM/NDS   : 301190301001 

NPSN    : 40301034 

Tahun Berdiri   : 1960 

Status Bangunan   : Pemerintah 

Luas Seluruh Bangunan  : 5.939 m2 

Luas Lahan/tanah kosong : 729 m2 

Luas Gedung/Bangunan  : 5210 m2 
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b. Visi dan Misi 

Visi 

 “Unggul dalam bidang mutu, kompetisi, beriman dan budi pekerti luhur 

serta berprestasi dalam bidang IPTEK, Olahraga, dan Seni” 

Misi 

 Untuk mencapai Visi tersebut, SMA Negeri 1 Gowa mengembangkan misi 

sebagai berikut : 

1. Mengaktifkan proses Belajar Mengajar dan bimbingan agar siswa dapat 

berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya 

2. Menumbuhkan dorongan untuk bersaing bagi seluruh warga sekolah (guru, 

pegawai, dan siswa) 

3. Membantu siswa dalam mengenali potensi dirinya untuk selanjutnya dapat 

dikembangkan secara optimal 

4. Menumbuhkan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran agama yang 

dianut sebagai sumber kearipan dan berperilaku 

5. Menerapakan manajemen terbuka sehingga tumbuh rasa memiliki, rasa 

kebersamaan, dan rasa tanggung jawab semua warga sekolah 

6. Meningkatkan/mengoptimalkan partisipasi stakeholder sekolah. 
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c. Sarana dan Prasarana 

Tabel  4.1 

 Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Gowa  

 

No Fasilitas Jumlah Kondisi 

1 Ruang Kelas 48 Baik 

2 Laboratorium 5 Baik 

3 Perpstakaan 1 Baik 

  Sumber data: UPT SMAN 1  Gowa 
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Struktur Organisasi Bimbingan dan Konseling 

SMAN Negeri 1 Gowa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SISWA 

Gowa, 

Koordinator BK 

 

 

Dra.Hj. Hasnah 
NIP. 19612151986032013 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Drs. Muh.Arsyad S.MPd 
NIP. 196304211991031015 

 

 

KEPALA SEKOLAH KOMITE 

TATA USAHA 

GURU BIDANG 

STUDI 
WALI KELAS 

WAKIL KEPALAH SEKOLAH 

1. Dra. Hj. Hasna 

NIP.19612151986032013 

2. Dra. Hj. Arwati 

NIP. 196311011989032012 

3. Shandra Devi Trisnasari 

199208222015032002 

4. Auliya Fitriana.S.Pd 

5. Mahatma Maghfira 
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Pola Program Layanan 

Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

KOMPONEN PROGRAM LAYANAN  BIMBINGAN DAN KONSELING 

LAYANAN DASAR - LAYANAN PEMINATAN DAN PERENCANAAN INVIDUAL -  LAYANAN 

RESPONSIF 

  

Sumber data: Ruang BK SMAN 1  Gowa tanggal 22 maret 2021 

 

  

STRATEGI IMPLEMENTASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

1. Bimbingan Kelas 

2. Layanan  Orientasi 

3. Layanan Informasi 

4. Bimbingan Kelompok 

5. Layanan  Pengumpulan  Data 

1. Konseling Individual dan 

Kelompok 

2. Reveral 

3. Kolaborasi dengan Guru Mapel 

4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait 

5. Konsultasi 

6. Bimbingan Teman  Sebaya 

7. Konverensi Kasus dan Koleb 

dengan Orang Tua 

8. Kunjungan Rumah 
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Tabel 4.2 

Daftar Wali Kelas SMAN 1 Gowa 

Tahun Pelajaran 2020/2021 

NO 
NAMA WALI KELAS KELAS 

NO HP 

1 
Dra. Hj. Asmaradina Halim, M.M. XII BHS 

 

2 
Dra. Bau Battang XII  IPA 1 

 

3 
Nur Ilmi, S. Pd XII IPA 2 

 

4 
Yuliana Diansari Sabara, S. S XII IPA 3 

 

5 
Kasmawaty, S. Si. XII IPA 4 

 

6 
Kemala Suryansari, S. Pd. M, Pd. XII IPA 5 

 

7 
ST. Hasnah, S.Pd. XII IPA 6 

 

8 
Hj. Dasmawati, S. Pd. XII IPS 1 

 

9 
Nurlaela Syam, S. Pd. XII IPS 2 

 

10 
Dra. Muliati Tutu XII IPS 3 

 

11 
Hj. Suherni, S, Pd., M, Pd. XI BHS 

 

12 
Ahmad Tajuddin, S. Pd. XI IPA 1 

 

13 
Hasni, S.P. XI IPA 2 

 

14 
Rahman, S, Pd. XI IPA 3 

 

15 
Wiwi Andriani, S. Pd., M, Pd. XI IPA 4 

 

16 
Syamsuri, S. Pd. XI IPA 5 

 

17 
Rahman Hakim, S. Pd. XI IPA 6 
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18 
Musfira, S. Pd,. M, Pd. XI IPA 7 

 

19 
Dra. Sri Murwati XI IPS 1 

 

20 
Asnirah, S. Pd. XI IPS 2 

 

21 
Hj. Syamsiah, S. Pd., M.M X BHS 

 

22 
Dra. Anti Ati, M. Pd. X IPA 1 

 

23 
Ni Nengan Wirjani, S. Pd. X IPA 2 

 

24 
Titik Wasiat, S. Pd. X IPA 3 

 

25 
Rezky Dwi Yanti N., S. Pd., M, Pd. X IPA 4 

 

26 
Hj. Linrawati, SH. X IPA 5 

 

27 
Harmija, S. Pd. X IPA 6 

 

28 
Sulmi, S. Pd. X IPA 7 

 

29 
Nurhayati, S. Ag. X IPS 1 

 

30 
Herlina Hamdan, S. Pd. X IPS 2 

 

Sumber data: Ruang Guru  SMAN 1  Gowa tanggal 22 maret 2021 
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B. Peranan Guru BK dalam Proses Konseling pada Siswa SMA Negeri 1 Gowa 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

 Guru BK di sekolah memiliki tugas utama yaitu membantu perkembangan 

siswa secara optimal, dengan cara membantu siswa memahami dirinya dan 

lingkungannya, serta meningkatkan kemampuan siswa membuat keputusan, sehingga 

siswa tersebut bisa terbiasa untuk mampu memilih dan memutuskan berbagai pilihan 

alternative dengan berbagai macam akibat atau konsekuensi untuk dapat mendorong 

siswa menjadi individu dalam meningkatkan dirnya semaking menjadi pribadi yang 

mandiri. 

 Sebagai seorang Guru BK haruslah seoang yang benar-benar memiliki 

kemampuan dan kemahiran untuk dapat berperan menurut situasi tertentu. Pada 

situasi tertentu seorang Guru BK harus berperan sebagai seorang pendidik yang 

memberikan arahan dan petunjuk pada siswanya, terkadang sebagai seorang ibu atau 

ayah yang memberika nasihat dan bimbingan kepada murid-muridnya, terkadang 

sebagai seorang teman yang siap mendengarkan semua problem, keluhan, cerita dan 

masalah pribadinya dan terkadang seorang kakak yang memberikan arahan, dan 

bimbingan  
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 SMA Negeri 1 Gowa merupakan salah satu sekolah yang mendorong fungsi 

keberadaan dari Guru BK. Sekolah ini menghadirkan 5 orang Guru BK, yaitu, 

Hasna, Arwati, Shandra Devi Trisnasari, Auliya Fitriana, dan Mahatma Maghfira. 

Kehadiran mereka diharapkan mampu membantu siswa agar menjadi menyelesaikan 

setiap masalah yang dihadapi, membantu siswa agar menjadi pribadi yang lebih baik. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kelima Guru 

BK, peranan Guru BK dalam proses konseling dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Berperan Sebagai Motivator 

 Sebagai seorang motivator merupakan salah satu proses yang dijalankan oleh 

seorang Guru BK yang mengembang tugas guna mencapai tujuan agar kegiatan atau 

proses konseling ini memberikan hasil yang baik. Seperti yang diungkapakan oleh 

Hasna selaku koordinator BK di SMAN 1 Gowa bahwa sebagai seorang Guru BK 

tentunya selalu memberikan motivasi kepada siswa untuk tetap semangat mengikuti 

pembelajaran, mendorong siswa untuk mingkatkan gairah belajarnya, siswa yang 

tidak berprestasi atau kurang berprestasi, ini bukan karena memiliki kemampuan 

yang rendah, akan tetapi bisa saja siswa tersebut tidak memiliki atau tidak adanya 

motovasi belajarnya. Sebagai Guru BK kita juga mestinya mengetahui motif-motif 

yang menyebabkan daya belajar siswa berkurang.
57
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Hasna (60 tahun), Koordinator Bimbingan dan Konseling, Wawancara, di ruang Guru 

SMAN 1 Gowa, tanggal 22 maret 2021 
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 Dalam  kesempatannya Arwati yang juga selaku Guru BK menambahkan 

bahwa sebagai Guru BK kita selalu bersikap terbuka, artinya kita selalu melakukan 

tindakan yang mampu mendorong kemauan murid untuk mengungkapkan 

masalahnya, menerima siswa dengan segala kekurangan dan kelebihannya, mau 

menanggapi pendapatnya secara positif, menunjukkan perhatian terhadap 

permasalahan yang dihadapi dan juga menunjukkan sikap serta penuh perhatian 

terhadap siswa.  

Selain itu sebagai Guru BK kita selalu membantu siswa agar mampu 

memanfaatkan potensi pada dirinya secara optimal, dalam proses penemuan bakat 

siswa terkadang tidak secepat yang dibayangkan, harus disesuaikan dengan karakter 

bawaaan setiap siswa, bakat diibaratkan seperti tanaman, karena dalam 

penegembangan bakat siswa diperlukan pupuk seperti tanaman yang harus dirwat 

dengan baik.
58

 

 Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sala-satu 

peranan Guru BK dalam proses konseling adalah sebagai motivator bagi siswa, 

membrikan motivasi agar siswa selalu semnagat mengikuti pembelajaran, 

mendorong mereka agar siswa menyampaikan masalahnya secara terbuka serta 

mendorong siswa untuk menemukan dan meningkatkan potensinya. 
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Arwati (58 tahun), Guru Bimbingan dan Konseling, Wawancara, di ruang Guru SMAN 1 

Gowa, tanggal 22 maret 2021 
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2. Kolaborasi dengan Guru Mata Pelajaran 

 Guru BK bekerja sama dengan yang solid dengan guru mapel, dengan kerja 

sama yang solid proses konseling bejalan secara optimal, peran serta tidak boleh 

dikesampingkan oleh guru bidang studi yakni membantu mengsukseksan proses 

konseling ini. Ini akan bejalan lebih efektif apabila didukung semua pihak, dalam hal 

ini khusus guru mapel. Lebih lugas Abdulsyani menjelaskan bahwa kolaborasi 

merupakan suatu bentuk proses social dimana terdapat aktivitas tertentu yang 

ditujukan untuk mencapai bersama dengan saling membantu dan saling memahami 

aktivitas masing-masing.  

 Oleh sebab itu sangat penting bagi guru mapel memahami program layanan 

bimbingan dan konseling dan turut serta dalam mensukseskan. Berkolaborasi dengan 

guru mapel merupakan upaya untuk memperoleh imformasi tentang prestasi belajar, 

kehadiran, dan pribadinya, membantu menyelesaikan masalah siswa dan 

mengindentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan.  

Sebagai temuan penelitian bahwasanya konselor sudah bekerjasama antara 

satu mala lain dalam hal assessment dasi assessment tersebut diharapkan tersusun 

dengan baik, program layanan bimbingan konseling yang berbasis kebutuhan siswa 

yang berupaya mengoptimalkan potensi peserta didik. 

 Seperti yang dijelaskan oleh Auliya Fitriana  selaku Guru BK bahwa 

kolaborasi dilakukan dengan guru mapel untuk mengembangkan potensi siswa selain 

itu kolaborasi dilakukan untuk menggali data dan menangani permasalahan siswa, 

mengetahui karakter siswa secara mendalam mengingat sitiap siswa memiliki latar 

belakan yang berbeda beda juga baik dari lingkungan dan ekonomi mereka jadi tetap 

dilakukan kerja sama, dan dia menambahkan berberapa keuntungan yang dapat 

diperoleh dari kolaborasi dengan guru mapel yakni hubungan kolaborasi 
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memungkinkan sekolah untuk bersam-sama membangun perbaikan di sekitar, 

daripada menggunakan program lain dari sekolah lain yang mungkin tidak cocok 

atau tidak tepat di sekolah kita.
59

 

 Selain itu Mahatma Maghfira selaku Guru BK juga menambahkan bahwa 

untuk melakukan proses konseling perlu kerjasama dari segenap pelaku pendidikan, 

kita sebagai Guru BK yang mengembang misi bimbingan dan konseling tidak dapat 

berbuat banyak tanpa bantuan atau kerjasama dari pihak guru matapelajaran, karena 

guru mata pelajaran yang paling banyak berhubungan dengan siswa, sehingga 

kerjasama kita dengan guru mata pelajaran akan sangat membantu terlaksananya 

proses konseling ini. Dia juga menambahkan bahwa kolaborasi atau kerjasama dalam 

proses konseling ini penting sekali agar lebih mudah mencapai keberhasilan, proses 

konselingnakan lebih sulit terlaksana bila kita mengesampingkan kerja sama dengan 

guru mata pelajaran, proses konseling ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya 

dukungan dari guru matapelajaran.
60

 

 Berdasarkan penyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sala-satu 

peranan Guru BK dalam proses konseling adalah berkolaborasi dengan guru mata 

pelajaran, dengan kolaborasi tersebut proses konseling akan lebih mudah terlaksana 

dan berjalan secara optimal. 
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Auliya Fitriana (32 tahun), Guru Bimbingan dan Konseling, Wawancara, di ruang 

Konseling SMAN 1 Gowa, tanggal 10 maret 2021 
60

Mahatma Maghfira (33 tahun), Guru Bimbingan dan Konseling, Wawancara, di ruang 

Konseling SMAN 1 Gowa, tanggal 22 maret 2021 
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3. Kolaborasi dengan Orang Tua 

 Guru BK dan orang tua pada hakekatnya memiliki tujuan yang sama dalam 

pendidikan anak, yaitu mendidik, membimbing, membina serta memimpin anaknya 

menjadi orang dewasa, serta memperoleh kebahagiaan hidupnya baik didunia 

maupun di akhirat kelak. Untuk mewujudkan harapan tersebut, tertunya harus ada 

kolaborasi atau kerjasama yang baik anatara Guru BK dan orang tua siswa. 

Kerjasama ini penting karena selain guru, orang tualah yang sering kali berhadapan 

dengan siswa. 

 Seperti yang dijelaskan oleh Shandra Devi Trisnasari yang juga selaku Guru 

BK bahwa di di dalam proses konseling di sekolah ini kita selaku Guru BK juga 

melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa, dengan adanya kerja sama ini, orang 

tua akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari Guru BK dalam mendidik 

anaknya, sebaliknya kita selaku Guru BK akan memperoleh keterangan-keterangan 

dari orang orang tua tentang kehidupan pribadi dan sisfat pribadi siswa sehingga 

dalam proses konseling yang kita lakukan bejalan lebih efektif.
61

 

 Dalam kesempatannya dia juga menambahkan bahwa salah satu bentuk 

kerjasama atau kolaborasi Guru BK dengan orang tua siswa yaitu kunjungan rumah 

atau home visit. Kinjungan rumah merupakan salah satu layanan pendukung dari 

kegiatan proses konseling yang dilakukan Guru BK dengan mengunjungi orang tua 

atau tempat tinggal siswa. 

 Lebih jelas dijelaskan oleh Prayitno bahwa kunjungan rumah atau home visit 

merupakan upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahn 
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Shandra Devi Trisnasari (29 tahun), Guru Bimbingan dan Konseling, Wawancara, di ruang 

Konseling SMAN 1 Gowa, tanggal 10 maret 2021 
 



54 
 

 
 

individu atau klien yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dlam 

pelayanan bimbingan dan konseling.
62

 

` Shandra Devi Trisnasari  menjelaskan bahwa, dalam proses konseling di 

SMAN 1 Gowa in, agar proses konseling kita berhasil atau mencapai hasil yang 

maksimal kita melakukan kegiatan kunjungan rumah, pertama kita menetapkan siswa 

yang akan dilakukan kunjungan rumah kemudian kita melihat tingkat masalahnya, 

kita melakun kunjungan rumah ini dengan inisiatif dari kita selaku Guru BK, 

selanjutnya kita menyiapkan data-data peserta didik dan kita juga menyiapkan materi 

atau hal yang akan dibahas dengan orang tua siswa. Selanjutnya jiia kita sudah 

bertemuh dengan pihak keluarga atau orang tua siswa kita memberikan penjelasan 

tentang maksud dan tujuan kita melakukan kunjungan rumah, kemudian kita 

membahas masalah yang dialami siswa, sampai bagaimana kita membuat komitmen 

dengan pihak keluarga.
63

 

 Berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menyimpukan bahwa salah satu 

bentuk kerjsama Guru BK dan orang tua siswa adalah melakukan kunjungan rumah 

atau home visit sehingga Guru BK mendapatkan data dan keterangan serta 

memahami permasalahan siswa secara tepat, hasil tersebut digunakan dalam proses 

konseling, sehingga proses konseling tersebut berjalan maksimal dan sesai yang 

diharapakan. 
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 Tohirin, Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah, h. 228 
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 Shandra Devi Trisnasari (29 tahun), Guru Bimbingan dan Konseling, Wawancara, di ruang 

Konseling SMAN 1 Gowa, tanggal 10 maret 2021 
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Konseling pada Siswa SMA 

Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan semua guru yang dilalukan oleh 

peneliti tentang faktor pendukung dan penghambat dalam proses konseling pada 

siswa SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebagai 

berikut : 

1. Faktor Pendukung 

 Guru BK dalam melaksanakan tugasnya, tentunya membutuhkan dukungan 

dari semua pihaksekolah dan juga pasilitas yang mendukung lancarnya proses 

konseling. Proses konseling tentunya akan berjalan dengan lancar karena ada faktor 

yang mendukungnnya. Dari hasil wawancara peneliti menemukan beberapa faktor 

tersebut diantaranya: 

a. Kerjasama Guru BK dengan Guru Mata Pelajaran 

Sebagaimna yang dipaparkan oleh Hasnah selaku koordinator BK bahwa 

sepanjang perjalanannya sebagai Guru BK hal yang memberikan pengaruh terhadap 

proses konseling ialah bentuk usaha, perhatian ataupun kerjasama yang baik dengan 

Guru Mata Pelajaran.
64

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Arwati yang juga selaku Guru BK 

bahwa proses konseling ini akan bejalan dengan efektif jika ada kerjasama Guru BK 

dengan dengan Guru Mapel. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk kerja sama 

yang baik dengan saling membagi tugas masing-masing sehingga proses konseling 

ini berjalan dengan efektif.
65
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Hasnah (60 tahun), Koordinator  Bimbingan dan Konseling, Wawancara, di ruang Guru 

SMAN 1 Gowa, tanggal 22 maret 2021 

65
Arwati (58 tahun), Guru Bimbingan dan Konseling, Wawancara, di ruang Guru SMAN 1 

Gowa, tanggal 22 maret 2021 
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b. Kerjasama Guru BK dengan Orang Tua 

Kerjasama ini sangat dibutuhkan dalam proses konseling sehingga dapat 

berjalan dengan efektif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sandra Devi Trisnasari 

selaku Guru BK bahwa yang lebih paham dan yang lebih dekat dengan siswa secara 

personal ialah Orang Tua siswa itu sendiri, sehingga kita selaku Guru BK saat ingin 

manambah atau informasi tambahan tentang siswa itu sendiri kita berusaha untuk 

memanggil atau bahkan melalukan kunjungan rumah terhadap siswa tersebut. 

Dengan kerja sama ini proses konseling berjalan dengan baik dan masalah siswa pun 

cepat tertangani.
66

 

c. Kesadaran Diri para Guru BK 

Mahatma Maghfira selaku Guru BK dalam kesempatannya memaparkan 

bahwa proses konseling akan bejalan sesuai yang diharapkan jika kita selaku Guru 

BK menyadari bahwa ini adalah tanggungjawab kita, karena itu pengetahuan tentang 

bimbingan konseling harus memadai, keyakinan terhadap propesi ini juga harus kuat, 

dan terakhir adalah motivasi diri untuk melakukan tugas yang baik harus kuat juga.
67
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Sandra Devi Trisnasari (29 tahun), Guru Bimbingan dan Konseling, Wawancara, di ruang 

Konseling SMAN 1 Gowa, tanggal 10 maret 2021 

67
Mahatma Maghfira (33 tahun), Guru Bimbingan dan Konseling, Wawancara, di ruang 

Konseling SMAN 1 Gowa, tanggal 22 maret 2021 
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d. Sarana dan Prasarana yang Memadai 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Auliya Firiani bahwa berjalannya proses 

konseling dengan baik cukup dipengaruhi oleh sarana atau fasilitas yang memadai, 

untuk di sekolah ini SMA Negeri 1 Gowa ini fasilitasnnya cukup memadai seperti 

ruangan konseling yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah.
68

 

2. Faktor Penghambat 

Proses konseling yang dilakukan Guru BK kepada siswa SMAN 1 Gowa ini 

tidak dapat dipungkiri bahwa Guru BK memiliki hambatan-hambatan atau rintangan. 

Adapun faktor penghambat Guru BK melakukan proses konseling ini sebagai 

berikut: 

a. Sifat Tertutup Siswa 

Mahatma Maghfira menjelaskan bahwa sala-satu faktor yang menghambat 

proses konseling di SMAN 1 Gowa ini adalah sebagian siswa tidak terlalu serius atau 

mereka tertutup dalam menyampaikan masalahnya, sedangkan kita selaku Guru BK 

juga sangat bergantung pada bagaimana siswa dalam menyampaikan masalahnya, 

dengan keterbukaan siswa dalam menyampaikan maslahnya proses konseling ini 

akan berjalan dengan lancar.
69

 

Hal ini diperkuat oleh salah satu siswi yang bernama Annisa Tul Fauziah 

kelas XI Bahasa, siswi tersebut menjelaskan bahwa dia tidak terlalu terbuka 

mencerikan masalahnya karena dia menggangap saat melakukan proses konseling 
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Auliya Fitriana (32 tahun), Guru Bimbingan dan Konseling, Wawancara, di ruang 

Konseling SMAN 1 Gowa, tanggal 10 maret 2021 

69
Mahatma Maghfira (33 tahun), Guru Bimbingan dan Konseling, Wawancara, di ruang 

Konseling SMAN 1 Gowa, tanggal 22 maret 2021 



58 
 

 
 

hanya memenuhi panggilan Guru BK bukan atas dasar kemauan dirinya sendiri yang 

benar-benar menyelesaikan masalahnya.
70

 

b. Persepsi negatif siswa terhadap Bimbingan dan Konseling 

Auliya Fitriana menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menghambat 

proses konseling ini adalah sebagian siswa masih beranggapan salah tentang 

terhadap proses konseling, mereka mengannggap bahwa  Guru BK merupakan polisi 

sekolah yang hanya akan menghakimi sisiwa, dan kurannya pengetahuan siswa 

terhadap proses konseling, yang dimana para Guru BK merupakan salah satu tempat 

berkeluh kesah yang paling baik di sekolah. 

Hal ini diperkuat oleh salah satu siswi yang bernama Al Marwah, siswi 

tersebut menjelaskan bahwa dia tidak bersemangat menjalani proses konseling sebab 

masih menggap bahwa Guru BK hanya akan menghakimi tanpa memberi solusi yang 

baik.
71

 Sehingga siswa datang hanya memenuhi panggilan Guru BK tanpa adanya 

persiapan atau keinginan yang yang timbul dari dalam diri siswa, mereka datang 

memenuhi panggilan Guru BK tanpa mengetahui tujuan uitama dari panngilan 

tersebut. 

Dari pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses 

konseling di SMAN 1 Gowa terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat 

proses konseling tersebut yaitu sifat tertutup siswa dalam menyampaikan 

masalahnya, dan persepsi negatif siswa terhadap Guru BK. 
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Annisa Tul Fauziah (18 tahun), kelas XI Bahasa, Wawancara via WhatsApp, tanggal 19 

maret 2021 

71
Al Marwah  (18 tahun), kelas XI IPS I, Wawancara via WhatsApp, tanggal 19 maret 2021 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian Peranan Guru BK dalam Proses Konseling pada 

Siswa SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peranan Guru BK dalam Proses Konseling pada Siswa SMA Negeri 1 Gowa 

terbagi menjadi 3 yaitu : Berperan sebagai Motivator, Kolaborasi dengan Guru 

Mata Pelajaran, Kolaborasi dengan Orang Tua 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Konseling pada SMAN 1 

Gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu: Faktor Pendukung, 

Kejasama Guru BK dengan Guru Mata Pelajaran, Kerjasama Guru BK dengan 

Orang Tua, Kesadaran Diri para Guru BK, dan Sarana dan Prasarana yang 

Memadai. Faktor Penghambat, Sifat Tertutup Siswa, dan Persepsi negatif siswa 

terhadap Bimbingan dan Konseling 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan kepada siswa untuk senantiasa memperhatikan arahan dari para 

guru dan menghayati setiap peraturan yang diberikan guna untuk kebaikan 

para siswa itu sendiri. 

2. Diharapkan kepada semua Guru BK agar selalu melakukan pendekatan secara 

prospesional terus menerus sehingga dalam proses konseling tidak ada lagi 

siswa yang tertutup dalam menyampaikan masalahnya. 

3. Diharapkan kepada setiap elemen sekolah untuk bekerja sama dalam 

merangkul para siswa yang memiliki permasalahan dan utamanya pula dalam 

mengubah image BK menjadi hal yang dibutuhkan oleh siswa bukan sebagai 

sesuatu yang tidak memiliki manfaat. 
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SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Soma Opu Kabupaten Gow 

SMA Negeri 1 Gowa Kecamatan Soma Opu Kabupaten Gowa 
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Struktur Organisasi Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Gowa 

Wawancara dengan Ibu Sandra Devi Trisnasari Guru BK SMAN 1 Gowa di Ruang 

Konseling, Rabu 10 Maret 2021 



66 
 

 
 

Wawancara dengan Ibu Arwati Guru BK SMAN 1 Gowa di Ruang Guru, Senin 22 

Maret 2021 

Wawancara dengan Ibu Hasnah Koordinator BK SMAN 1 Gowa di Ruang Guru, 

Senin 22 Maret 2021 
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Wawancara dengan Ibu Auliya Fitriana Guru BK SMAN 1 Gowa di Ruang 

Konseling, Rabu 10 Maret 2021 

Wawancara dengan Ibu Mahatma Maghfira Guru BK SMAN 1 Gowa di Ruang 

Konseling, Senin 22 Maret 2021 
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A. Pedoman Wawancara  

a) Untuk Guru BK 

1. Bagaimanakah latar belakang pendidikan ibu.? 

2. Sudah berapa lama ibu menjadi guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 

Gowa.? 

3. Masalah apa saja pada umumnya yang ditangani Guru BK dalam proses 

konseling ini.? 

4. Bagaimana keseriusan siswa dalam menyampaikan masalahnya.? 

5. Bagaimana Guru BK menanggapi atau tindakan apa yang diberikan jika 

menemukan siswa yang merasa cemas jika melakukan proses konseling akibat 

ketidaktahuan mereka tentang konseling.? 

6. Bagaimana bentuk usaha yang dilakukan Guru BK sehinngga proses konseling 

ini dapat berjalan seperti yang diinginkan.? 

7. Faktor apa saja yang menjadi pendukung ataupun penghambat sehingga proses 

konseling ini berjalan sesuai yang diharapkan 
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b) Untuk Siswa 

1. Apakah ananda sudah pernah melakukan proses konseling, jika iya, jenis 

masalah apa yang anda pernah alami.? 

2. Bagaimana menurut ananda tentang proses konseling yang ada di sekolah 

SMA Negeri 1 Gowa ini.? 

3. Apakah ananda melakukan proses konseling karena hanya memenuhi 

panggilan Guru BK atau ananda benar-benar menyelesaikan masalah 

yang anda hadapi.? 

4. Faktor apa saja yang menyebabkan ananda tidak tertarik atau tidak 

memenuhi panggilan Guru BK. 
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