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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ت

 Ta T Te د

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  Ha Ḥ ha (dengan titik di atas) 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
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 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye 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 di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

ّ Wawu W We 
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ٍ Ha H Ha 

 hamzah ᾿ Apostrof ٲ

 ya‟ Y Ye ي

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

apapun. Jika ia terletak ditengah 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 

    َ  Fathah A A 

 َِ  Kasrah i I 

 َُ  Dammah u U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يَ    fathah dan ya Ai a dan i 

  َّ  wathah dan wau Au a dan u 

 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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, ا/يَ   fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

يَِ   kasrah dan ya I i dan garis di bawah 

 َُّ  dammah dan wau U u dan garis di atas 

 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah (ح)ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

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

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun tranliterasinya adalah 

[h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda ( َّ ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ي dengan ber-tasydid ( َّ ) 

diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka transliterasinya seperti 

huruf maddah [i]. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (لأ)  

aliflam ma’rifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi hamzah yang 

terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur‟an), sunnah,khusus 

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

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

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 diakhir kata yang disandarkan kepada Lafz-al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 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). 

  



xv 

ABSTRAK 

Nama  :JUANDI NUR 

Nim     :50400115009 

Judul  :Peran Manajemen Dakwah dalam Menanggulangi Dekadensi Moral 

(Studi pada SMPN 2 Pattallassang) 

 

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Peran Manajemen Dakwah 

dalam Menanggulangi Dekadensi Moral ( Studi pada SMPN 2 Pattallassang)” dengan 

sub masalah yaitu : Bagaimana Potret Dekadensi Moral di SMPN 2 Pattallassang? 

dan Apa Peran Manajemen Dakwah dalam Menanggulangi Dekadensi Moral di 

SMPN 2 Pattallassang? 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa 

Pallantikang kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan manajemen dakwah dan pendekatan komunikasi. 

Sumber data yang digunakan sumber data primer yaitu yang menjadi informan kunci 

adalah kepala sekolah yang bernama H.Mapparuntu,S.Ag, Tata Usaha, Guru BK, 

Wali Kelas, Guru Agama, dan Siswa. Metode pengumpulan data adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi, 

pedoman wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah redukasi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Peran Manajemen dakwah dalam 

menanggulangi dekadensi moral di SMPN 2 Pattallassang, guru-guru mengadakan 

jumat ibadah yang diliputi sholat dhuha berjamaah dan qultum,, pihak sekolah juga 

menyelenggarakan kegiatan rutin setiap senin sampai sabtu kecuali hari jum‟at, yakni 

sholat dzuhur yang dilakukan secara berjamaah dan pemberian materi ceramah atau 

qultum, serta pihak sekolah juga mengadakan bimbingan dan pengisian waktu luang 

dengan di isi kegiatan-kegiatan keislaman dalam menambah pengetahuan siswa di 

bidang keagamaan, melakukan koordinasi dengan wali/ orang tua siswa dengan guru 

sehingga terjalin komunikasi dan bertukar pikiran dalam mengawasi tingkah laku 

siswa baik di rumah maupun di sekolah, serta pembinaan guru BK agar semakin tegas 

dalam menghadapi siswa dan yang terakhir pihak sekolah memberlakukan, 

memperhatikan dan mengatur kerapian siswa, menciptakan rasa aman dan nyaman di 

sekolah, dan yang terakhir ialah pembinaan mental para siswa. Semuanya bertujuan 

untuk menciptakan proses belajar mengajar yang baik dan menghindarkan hal-hal 

yang dapat memicu dekadensi moral pada siswa.  

Implikasi dalam penelitian ini adalah Diharapkan sekolah sebagai wadah 

untuk mengkaji ilmu dapat mengajarkan nilai-nilai moral dengan baik serta dapat 

memberi contoh yang pantas ditiru oleh para peserta didiknya.Bagi pihak sekolah 

terutama tenaga pendidik agar menjadi contoh dan lebih meningkatkan pembinaan 

terhadap siswa-siswi agar semakin memiliki akhlak yang terpuji sesuai dengan syariat 

dan ajaran-ajaran Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang Masalah 

 Dekadensi moral yang menghinggapi generasi muda akhir-akhir ini sangat 

memprihatinkan. Perubahansosial di kehidupan masyarakat yang terjadi begitu 

cepatnya tidak terlepas dari dampak kemajuan teknologi dalam era globalisasi. Aspek 

yang paling menonjol sebagai kemajuan teknologi adalah peradaban dan gaya hidup 

yang berkembang di masyarakat.  

 Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Perubahan sosial tersebut telah 

melahirkan generasi yang sangat akrab dengan penyimpangan-penyimpangan 

perilaku sosial. Dekadensi tersebut terlihat jelas pada remaja Indonesia sekarang ini 

seperti peristiwa tawuran antara pelajar, kekerasan di sekolah, praktik menyontek saat 

ujian, memanjat pagar, bolos, pergaulanbebas, free sex, dan pelanggaran nilai sosial 

lainnya yang telah membuktikan adanya dekadensi moral dikalangan remaja. Remaja 

di zaman sekarang ini ibaratkan wadah terbaik untuk menaburkan benih-benih 

perubahan sosial. Apabila anomali-anomali dalam dunia pendidikan tersebut tidak 

terselesaikan, maka yang akan terjadi pada bangsa ini adalah miskinnya pemimpin 

yang berintegritas dan miskin sumber daya manusia yang berkualitas. 

 Tidak bisa dipungkiri, bahwa dekadensi moral terjadi karena remaja kurang 

menyaring hal-hal baru yang mereka dapatkan, sehingga sulit menentukan mana yang 

baik dan mana yang tidak. Remaja akan mulai membuat penilaian tersendiri dan sulit 
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menerima nasehat-nasehat yang diberikan kepadanya khususnya yang bertentangan 

dengan hal-hal baru yang merekasenangi, kemudian membandingkannya dengan hal-

hal yang selama ini diajarkan dan ditanamkan kepadanya. 

Efek globalisasi seperti gaya hidup dan peradaban dunia Eropa yang menjadi 

kiblat perkembangan teknologi sering ditiru oleh remaja di Indonesia. Pengaruh 

kebudayaan asing ada yang bersifat positif dan negatif. Namun, jika dilihat di 

kalangan remaja pengaruh negatif jauh lebih mendominasi. Dimana pengaruh 

negatiflah yang menyebabkan adanya dekadensi moral pada remaja.
1
 Sehingga akan 

mempengaruhi norma dan budaya Indonesia yang selama ini telah ditanamkan 

kepada remaja. Padahal, budaya bangsa Indonesia itu sendiri meliputi sopan santun,  

gotongroyong, ramahtamah, dan masih banyak lainnya. Sangat miris jika melihat 

berita dilayar kaca akan meningkatnya kejahatan dikalangan muda-mudi bahkan 

remaja sekalipun seperti free sex, minuman keras, tawuran, begal, aborsi, 

penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya.. 

 Dekadensi moral yang ditunjukkan oleh sebagian remaja ini memiliki efek 

yang sangat besar karena remaja merupakan harapan sebagai penerus bangsa bahkan 

dunia agar menjadi lebih baik. Karena kita lihat sekarang, pemuda bahkan orang 

dewasa sekalipun banyak yang melakukan dekadensi moral. Baik mereka yang 

kurang berpendidikan sampaimereka yang menempuh pendidikan di perguruan 

tinggi. Sehingga remaja sebagai penerus bangsa haruslah dididik dengan baik 

sebelum terlambat. 

                                                           
1
Haidar Putra Baulay dan Nurgaya Pasa, Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 53. 
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 Para pelajar yang seharusnya menunjukkan sikap dan perbuatan yang 

berakhlak mulia justru menunjukkan tingkah laku yang sebaliknya. Maka perlu dunia 

pendidikan merasa gelisah dan ikut bertanggungjawab. Karena dekadensi moral pada 

para pelajar akan mencoreng kredibilitas dan kewibawaan dunia pendidikan. Padahal 

Di Indonesia sekarang ini pada dunia pendidikan sudah menerapkan kurikulum 2013 

yang inti pengajarannya yaitu keagamaan, sosial kemasyarakatan, kognisi 

(kecerdasan), dan psikomotorik
2
. Khususnya di SMP Negeri 2 Pattallassang yang 

dikenal dengan kedisiplinannya dan merupakan sekolah percontohan di Pattallassang. 

Tapi Setiap sekolah tidak akan terlepas dari yang namanya Dekadensi moral. 

Sehingga Setiap sekolah membutuhkan manajemen dakwah dalam 

menanggulanginya.  

 Menurut Zamroni, untuk mengahadapi tantangan perkembangan zaman saat 

ini dibutuhkan pendidikan yang berwawasan global, pendidikan yang memiliki nilai 

lentur terhadap perkembangan zaman, namun muatan nilai-nilai moral keagamaan 

tetap terpatri di dalamnya.
3
 Andaikata remaja-remaja yang penuh idealisme itu, tidak 

mendapat didikan agama sejak kecilnya dulu, atau dalam pribadinya sangat kurang 

unsur-unsur agama, maka tekanan perasaan atau rasa frustasinya yang bersangkutan 

dengan itu akan mudah diungkapkan dalam bentuk serangan dan kekerasan, karena 

pengendali yang timbul dari dalam diri sendiri sangat kurang. Maka sasaran mereka 

mungkin meluas sampai kepada menentang agama, bahkan mungkin tidak percaya 

lagi kepada Tuhan.
4
 Apabila agama itu hanya didapatnya kemudian melalui 

                                                           
2
Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Jakarta : Rineka 

Cipta,2008), h. 52. 
3
Zamroni, Paradigm PendidikanMasaDepan (Cet I ; Bandung : Bigraf Pub, 2000), h. 12. 

4
 Zakiah Daradjat, Pembinaan Remaja, h. 23. 
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pengajaran yang dangkal saja, maka agama itu akan dikenalnya, akan tetapi kurang 

meresap dalam jiwanya. Dan lebih berbahaya lagi, apabila anak-anak telah memasuki 

usia remaja, yang penuh persoalan dan kegoncangan itu, masih belum mengenal 

agama, maka segala kesukaran dan tekanan-tekananperasaan yang mereka alami, 

tidak akan dapat diatasi atau dikuranginyasendiri, karena ia tidak mampu berdoa dan 

minta tolong kepada Tuhan. Di sinilah mulai larinya remaja ke berbagai cara yang 

kadang-kadang tidak mengindahkan nilai moral.
5 

 Selainitu, keluarga juga memiliki peranan yang sangat besar terhadap 

perkembangan sosial anak. Dengan memberikan perhatian dan contoh dengan 

menggunakan metode-metode yang bijak. Baik antar orang tua dengan anak, maupun 

saudara dengan saudaranya sangat membantu untuk meminimalisir pergaulan 

bebasnya di luar rumah. 

 

B. Fokus Penelitiandan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk meminimalisir terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan 

keluar dari permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada “Peran Manajemen 

Dakwah dalam Menanggulangi Dekadensi Moral (Studi pada “SMPN 2 

Pattallassang”). 

 

 

                                                           
5
Zakiah Daradjat, Pembinaan Remaja, h. 19-21. 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan berdasarkan 

subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan penelitian ini, yaitu peran manajemen 

dakwah dalam menanggulangi Dekadensi moral, maka penulis memberikan deskripsi 

fokus sebagai berikut : 

a. Potret Dekadensi Moral  

Dekadensi Moral adalah kemunduruan yang dititik beratkan pada perilaku 

atau tingkahlaku, kepribadian, dan sifat. Dalam istilah lain dekadensi moral adalah 

sebuah bentuk kemerosotan atau kemunduran dari kepribadian, sikap, etika, dan 

akhlak seseorang. Diberbagai sekolah telah marak kita jumpai dekadensi moral yang 

dilakukan oleh siswa-siswi. Dari terlambat masuk ke sekolah, nyontek saat ujian, 

bolos, memanjat pagar sekolah, tawuran antar pelajar, balapan liar, penyalahgunaan 

narkoba, dan masih banyak lainnya.  

b. Peran Manajemen Dakwah 

Manajemen dakwah adalah proses perencanaan tugas, mengelompokkan 

tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-

kelompok tugas dan kemudian menggerakkan kearah pencapaian tujuan dakwah. 

Berdasar pada definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya 

Manajemen Dakwah maka dekadensi moral akan bisa dicegah sedikit demi sedikit 

dan meminimalisir terjadinya dekadensi moral pada siswa-siswi dan mengalihkan 

kegiatan mereka ke hal-hal yang positif kedepannya. 
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan satu pokok permasalahan, yaitu : Bagaimana  Peran manajemen dakwah 

dalam menanggulangi Dekadensi moral di SMPN 2 Pattallassang. Dari pokok 

permasalahan tersebut maka dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Potret Dekadensi Moral di SMPN 2 Pattallassang? 

2. Apa Peran Manajemen Dakwah dalam Menanggulangi Dekadensi Moral di 

SMPN 2 Pattallassang? 

 

D. Kajian Pustaka/Peneliti Terdahulu 

 Berdasarkan pada kajian yang telah peneliti lakukan, ditemukan beberapa 

literature yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, 

diantaranya : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vira Yuniar Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah & Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

dengan judul Skripsinya “Peran Pondok Pesantren Al-Hikam dalam Meminimalisir 

Akhlak Mazmumah Remaja di Dusun Pitape Desa Bungungloe Kecamatan Turatea 

Kabupaten Jeneponto” Dengan Pokok permasalahannya yaitu bagaimana Peran 

Pondok Pesantren Al-Hikam dalam Meminimalisir Akhlak Mazmumah Remaja di 

dusun Pitape Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Penelitian 

ini menggunakan tiga metode. Yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian menunjukkan bahwa peran pondok pesantren Al-Hikam dalam 
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meminimalisir Akhlak Mazmumah Remaja di Dusun Pitape adalah sebagai lembaga 

pendidikan formal dan non-formal, membantu meringankan beban ekonomi 

masyarakat, sebagai wadah pengembangan SDM, sebagai fasilitator, sebagai agent of 

cange bagi remaja di Dusun Pitape, membantu menjalankan sistem pemerintahan dan 

faktor pendukung yaitu : perhatian pemerintah terhadap pendidikan pesantren 

semakin baik, disediakan beberapa tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya, 

adanya sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat yaitu : pengaruh 

pergaulan remaja yang tak mampu dikontrol, pengaruh perkembangan IPTEK (Media 

Sosial) yang berdampak negatife dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rifka Mayasari, jurusan Manajemen Dakwah 

fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017. 

Judul “Peran Manajemen Dakwah Dalam Pembinaan Akhlak Santri Di Pondok 

Pesantren Ashshirathal Mustaqim Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”. Jenis 

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan manajemen dakwah dan psikologi. Sumber data 

penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya 

teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian memunjukkan bahwa peran manajemen dakwah dalam pembinaan akhlak 

santri di pondok pesantren Ashshirathal Mustaqim kecamatan Pangkajene kabupaten 

Pangkep terkait dengan fungsi manajemen dakwah yaitu: Perencanaan, 

Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah Dan komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul 

skripsinya “Peran Dakwah Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Pada Siswa-
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Siswi Madrasah Aliyah Di Pesantren Madani Pao-Pao Kabupaten Gowa”. Dengan 

pokok permasalahannya yaitu bagaimana peran Dakwah dalam meningkatkan 

kesadaran Beragama pada Siswa-siswi Madrasah Aliyah di Pesantren Madani Pao-

Pao Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan ilmu komunikasi. Sumber data penelitian adalah sumber data primer dan 

sumber data sekunder melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk keagamaan yang rutin dilakukan di 

Madrasah Aliyah Pesantren Madani Pao-Pao Kabupaten Gowa yaitu membaca 

senyap, sholat dhuha 4 rakaat yang dirangkaikan dengan do‟a bersama, hafalan surah-

surah di juz 30, ceramah agama dan kultum, serta muhaddaroh. Adapun faktir 

pendukung dakwah dalam meningkatkan kesadaran beragama pada siswa-siswi 

Madrasah Aliyah di pesantren Madani Pao-Pao Kabupaten Gowa meliputi dukungan 

dari pihak sekolah serta dukungan dari pihak keluarga, serta faktor penghambat yang 

meliputi keberagaman dari latar belakang siswa-siswi serta tidak semua guru 

memiliki latar belakang pendidikan beragama yang cukup. 

 
Penelitian ini meski memiliki kesamaan dengan metode penelitian di atas, 

namun judul penelitian kali ini dapat dikatakan memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya Sebab penelitian kali ini akan membahas tentang Peran Manajemen 

Dakwah Dalam Menanggulangi Dekadensi Moral di SMPN 2 Pattallassang. 

 Penelitian ini lebih mengutamakan bagaimana Peran Manajemen Dakwah 

dalam mengatasi Dekadensi Moral sehingga dapat meminimalisir bahkan mengatasi 

Dekadensi Moral yang terjadi di SMPN 2 Pattallassang. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakannya itu untuk : 

a. Mengetahui apa Peran Manajemen Dakwah dalam menanggulangi Dekadensi 

Moral di SMPN 2 Pattallassang. 

b. Mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya Dekadensi Moral di SMPN 2 

Pattallassang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoretis. 

1) Untuk penerapan pengetahuan yang telah diperoleh di Universitas Islam 

Negeri Makassar. 

2) Untuk mengetahui apa Peran manajemen dakwah dalam menanggulangi 

Dekadensi moral. 

3) Untuk mengetahui apa factor penyebab terjadinya Dekadensi moral saat ini di 

SMPN 2 Pattallassang. 

b. Kegunaan praktis 

1) Dengan Hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan ataupun rujukan untuk penelitian-penelitian yang memiliki dimensi 

yang sama dengan penelitian ini. Serta sebagai bahan evaluasi tentang Peran 

Manajemen Dakwah dalam menanggulangi Dekadensi moral khususnya di SMPN 2 

Pattallassang. 

2) Melalui hasil penelitian ini, diharapkan siswa-siswi SMPN 2 Pattallassang 

dapat mengetahui apa Peran Manajemen Dakwah dalam menanggulangi Dekadensi 
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Moral sehingga perilakunya lebih mengarah kepada kehidupan yang Islami dan lebih 

baik lagi. 

3) Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perubahan yang 

baik terhadap siswa-siswi di SMPN 2 Pattallassang.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Ruang Lingkup Manajemen 

1. Pengertian Manajemen 

 Manajemen secara etimologi berasal dari kata manage atau manus (latin) yang 

berarti memimpin, menangani, mengatur, dan atau membimbing.
6
Dengan demikian 

manajemen dapat diartikan sebagai sebuah proses khas, yang terdiri dari tindakan-

tindakan, yaitu : perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan. Hal ini 

dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui 

sumberdaya.Pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. 

Sebagai applied science (Ilmu aplikatif), fungsi manajemen dapat dijabarkan menjadi 

sebuah proses tindakan meliputi beberapa hal, yaitu perencanaan (planning), 

Pengorganisasian (Organizing), Pelaksananaan (actuating)dan pengawasan 

(controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses perencana, 

pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala 

aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
7 

                                                           

6
Echols Jhon M dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XIX; Jakarta: Gramedia, 

1993), h. 56. 

7
Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Cet. IX; Jakarta: Penerbit Bumi 

Aksara, 2006), h. 17. 
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 Manajemen mempunyai tugas mengatur bagaimana cara dan langkah serta 

usaha untuk mencapai tujuan tersebut.
8
 Dengan Manajemen, kegiatan yang 

dilaksanakan akan berjalan dengan lebih baik. 

Adapun beberapa pengertian manajemen sebagaimana dikutip oleh 

Burhanuddin Yusuf dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya 

Manusia sebagai berikut: 

a. S.P Hasibuan dalam bukunya  Manajemen Dasar, Pengertian, dan masalah 

mengemukakan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

b. Harlod Koonts dan Cyril O‟Donnel, manajemen adalah usaha untuk mencapai 

tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. 

c. G.R Terry dalam bukunya Priciples of manajemenmendefinisikan manajemen 

adalah suatu proses yang khas yang terdiri dar tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 

d. Prof. Oey Ling Lee dalam bukunya Beberapa Aspek dari personalia, Manajemen 

adalah seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian dan 

pengontrolan atas human dan  natural resources untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan terlebih dahulu
9
. 

                                                           
8
RB.Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2007), h. 25-26. 

9
Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia (Cet. I ; Jakarta: Rajawali Pers, 

2015), h.20. 
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 Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud 

dengan manajemen itu adalah kemampuan dan keterampilan seseorang untuk 

merencanakan, mengatur, dan mengelola serta mengawasi jalannya suatukegiatan 

atau program, agar dapat secara optimal mencapai tujuan yang diinginkan dengan 

tepat waktu dan tepat sasaran. 

 Menurut Khatib Kayo, bahwa manajemen yang baik dalam penerapannya 

harus diikuti dengan beberapa prinsip yang dapat mendukung keberhasilan yang 

optimal, sehingga mencapai kualitas manajemen modern. Yang ditandai dengan ciri 

sebagai berikut : 

a) Perencanaan yang mantap 

b) Pelaksanaan yang tepat 

c) Pengawasan yang ketat 

 Untuk sampai pada tingkat demikian seorang manajer harus menguasai 

sekurang-kurangnya tiga kemampuan dasar : 

a) Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan yang lebih utama memprioritaskan 

untuk pimpinan atau manajer tingkat atas (top manajemen) karena ia akan 

melahirkan kebijakan dan harus memberikan arahan yang jelas kepada staff 

untuk mencapai tujuan dari organisasi yang dipimpinnya. 

b) Kemampuan manajerial ini lebih memprioritaskan untuk manajer tingkat 

menengah, yang posisinya berbeda di antara manajer tingkat atas dan pekerja 

atau pelaksana di lapangan. Untuk itu dia harus biasa melapor dan 

menyampaikan salam dan usul kepada manajer tingkat atas setelah saran dan usul 

itu dirumuskan dalm formulasi yang berkualitas. 
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c) Kemampuan teknis adalah kemampuan yang diperuntukkan kepada pekerja atau 

pelasana di lapangan, karena kebijakan atau arahan dari manajer tingkat atas 

hanya akan menjadi pengetahuan dalam mimpi dan bergerak dalam angan-angan 

bila tidak diiringi dengan operasional dalam praktek
10

. 

 Manajemen yang baik dalam penerapannya harus diikuti dengan Perencanaan 

yang mantap, Pelaksanaan yang tepat, Pengawasan yang ketat dengan cara 

seorang manajer harus mengetahui Kemampuan konseptual, Kemampuan 

manajerial, dan Kemampuan teknis. 

2. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Menurut Hadari Nawawi, di dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, fungsi-fungsi manajemen ada 

5, yaitu: 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencenaan adalah pemilihan sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai 

keputusan apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melaksanakannya, serta 

siapa pelaksananya. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah sistem kerja sama sekelompok orang, yang 

dilakukan dengan pembidangan seluruh pekerjaan atau tugas dengan membentuk 

sejumlah satuan atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu 

satuan atau unit kerja. 

                                                           
10

RB. Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah h. 29. 
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c. Pelaksanaan (Actuating) 

Fungsi ketiga manajamen fungsional adalah pelaksanaan atau pergerakkan 

(actuating), yang dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencenaan dan 

melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk 

tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan unit/satuan kerja yang 

dibentuk. 

d. Penganggaran (Budgeting) 

Budgeting sangat penting bagi organisasi non profit dalam 

mengaktualisasikan perencenaan, karena tidak saja berkenaan dengan masalah 

penerimaan, penyimpanan, pemggunaan dan pertanggung jawabannya, sebagai 

kegiatan tatalaksana keuangan dalam manajemen operatif  atau adminstrasi keuangan 

dalam arti sempit. 

e. Pengawasan (Controling) 

Controlling adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus 

dilaksanakan setiap pimpinan manajer semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan 

pekerjaan di lingkungannya.
11

 

3. Unsur-unsur Manajemen 

Menurut Rosadi Ruslan di dalam bukunya yang berjudul Manajemen Humas 

dan Manajemen Komunikasi (Konsep dan Aplikasi), unsur-unsur manajemen ada 6, 

yaitu: 

                                                           
11

Hadari Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (Cet. 3; 

Yogyakarta: Gadjah Madah University Press, 2005), h. 52-115. 
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a. Men (Sumber Daya manusia). 

b. Money (kemampuan keuangan). 

c. Methods adalah cara atau sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

d. Materials (bahan-bahan yang dikuasai). 

e. Machines yaitu: alat-alat perkakas mesin yang dimilki perusahaan. 

f. Market yaitu: pasar atau tempat menjual hasil produksi atau karya.
12

 

 Menurut Zani Mohtarom bahwa, perencanaan sebagai fungsi manajemen 

dalam penerapannya minimal memenuhi enam unsur pokok, yaitu : 

a) Unsur tindakan atau kegiatan 

b) Unsur tujuan yang ingin dicapai  

c) Unsur lokasi tempat pelaksanaan kegiatan 

d) Unsur waktu yang diperlukan 

e) Unsur tenaga pendukung sebagai pelaksana 

f) Unsur tekhnik yang akan digunakan
13

 

 Dengan demikian akan dapat disusun peta dakwah secara terencana dalam 

rangka pemecahan masalah umat yang timbul dengan memanfaatkan fasilitas dan 

sumber yang tersedia secara optimal. Dalam hal ini jasa ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi harus dikembangkan secara maksimal, selektif, dan kreatif. 

 

                                                           
12

Rosadi Ruslan, Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi (Konsep dan Aplikasi), 

(Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998), h. 13. 

13
Zaini Mohtarom, Dasar-dasar Manajemen Dakwah (Cet.V; Yogyakarta : PT Al-Amin 

Press,1996), h.145. 
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4. Pengertian Dakwah 

Dakwah dapat ditinjau dari dua segi yakni: 

a. Etimologis   

Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da’a, yad’u, 

da’watan, du’a, yang diartikan sebagai mengajak/menyeru, memanggil, seruan, 

permohonan dan permintaan.Istilah  ini sering diberi arti yang sama dengan istilah-

istilah tabligh, tabsyir, inzar, wasiyyah, tarbiyah, ta’lim dan khutbah. Istilah dakwah 

dalam Al-Quran diungkapkan dalam bentuk fi’il maupun masdar sebanyak lebih dari 

seratus kata.Al-Quran menggunakan kata dakwah untuk mengajak kepada kebaikan 

yang disertai dengan resiko masing-masing pilihan. Dalam Al-Qur‟an, dakwah dalam 

arti mengajak ditemukan sebanyak 46 kali, 39 kali dalam arti mengajak kepada Islam 

dan kebaikan, dan 7 kali mengajak ke neraka atau kejahatan. Di samping itu, banyak 

sekali ayat-ayat yang menjelaskan istilah dakwah dalam konteks yang berbeda.
14

 

Dengan analogi ini, maka dapat dipahami bahwa dakwah adalah suatu kata 

yang didalamnya berisi penyampaian pesan dari seseorang kepada seseorang atau 

kepada masyarakat, agar pesan yang disampaikannya itu dapat menarik mad’u dan 

dapat memberi pengaruh serta efek yang positif, menuju kehidupan sejahtera didunia 

dan kebahagiaan diakhirat.
15

 

Jadi, dakwah adalah mengajak, menyeru, memanggil dan mengundang 

seseorang untuk mengerjakan amalma’ruf nahi mungkar dalam bekal menuju akhirat. 

                                                           
14

Abdul Basir,  Filsafat Dakwah  (Cet. 1; PT Raja Grafindo persada, Jakarta: Rajawali pers, 

2013), h. 17. 
15

Arifuddin, Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah, h. 72. 
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b. Terminology 

Secara terminology  (istilah) dakwah telah banyak dikemukakan oleh para 

ahli, dimana masing-masing defenisi tersebut saling melengkapi. Walaupun berbeda 

susunan redaksinya, namun maksud dan makna hakikinya sama. 

1. Menurut Quthub menjelaskan bahwa dakwah berarti mengajak atau menyeru 

orang lain masuk kedalam jalan Allah dan bukan mengikuti jejak langkah da’i, 

demikian pula berisi bukan untuk mengikuti sekelompok orang.
16

 

2. Menurut M. Natsir, dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan 

menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia konsep Islam 

tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini.
17

 

3. Menurut Masdar Helmy, dakwah adalah “mengajak dan menggerakkan 

manusia agar mentaati ajaran-ajaran Allah swt (Islam), termasuk melakukan 

amalmakruf nahi mungkar untuk bisa memperoleh kebahagiaan didunia dan 

diakhirat.
18

 

Pengertian dakwah dalam sistem Islam, berdasarkan definisi-definisi tersebut, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Dakwah dalam mengajak manusia untuk menerima dan menetapkan Islam 

sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw, diyakini dapat menjamin 

terwujudnya bentuk kehidupan manusia sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya 

terdapat sejumlah petunjuk tentang bagaimana semestinya hidup dan kehidupan 

ini secara lebih bermakna. 
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Arifuddin,  Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah, h. 73. 
17

M. Natsir, Fungsi Dakwah Perjuangan (Cet. 1; Yoyakarta: Sipres, 1996), h. 52. 
18

Moh. Ali Azis, Ilmu Dakwah, h. 11. 
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b. Dakwah Islam merupakan media yang ditetapkan Allah, sebagai suatu usaha 

dalam merealisasikan Islam dalam segala segi kehidupan dan sebagai landasan 

bagi umat Islam dalam berintegrasi dengan hidup sehingga dapat mewujudkan 

kehidupan yang dinamis dan harmonis. 

c. Dilihat dari segi bentuk kegiatannya, dengan berdasar dari penekanan berbagai 

defenisi di atas maka dibagi menjadi empat macam: 

1) Tabligh Islam, sebagai upaya penerangan dan penyebaran  pesan Islam. 

2) Irsyad Islam, sebagai upaya penyuluhan dan bimbingan Islam. 

3) Tadbir Islam, sebagai upaya pemberdayaan umat dalam menjalankan Islam 

melalui lembaga-lembaga dakwah. 

4) Tatwir Islam, sebagai pemberdayaan ekonomi keumatan. 

d. Dakwah dalam arti mengajak ke jalan Allah (sistem Islam) adalah suatu untuk 

mewujudkan sistem Islam di segenap hidup dan kehidupan manusia, yang 

harmonis dan baik menurut pandangan Islam. 

e. Kepentingan dakwah sebagai suatu media untuk menegakkan sistem Islam 

sebagai jaminan yang dapat menumbuhkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek. 

f. Pelaksanaan dakwah, selain dilaksanakan individu juga dituntut operasionalnya 

dan dikendalikan  oleh lembaga (organisasi). 

g. Dakwah merupakan kegiatan untuk mengalihkan atau mengubah perilaku 

manusia agar mengikuti jalan-jalan yang ditetapkan Allah. 

h. Sasaran dakwah adalah manusia secara individu, kelompok dan manusia secara 

keseluruhan.
19
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Arifuddin,  Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah, h. 76-79.  
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Dari beberapa defenisi-defenisi dakwah di atas, yang dikemukakan oleh para 

ahli, dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa: 

Dakwah adalah ajakan dan seruan untuk memanggil kepada amal ma’ruf nahi 

mungkar, baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang 

dilakukan untuk sadar dan terencana dalam rangka menyampaikan pesan-pesan 

agama Islam kepada orang lain agar mereka menerima ajaran Islam tersebut dan 

menjalankannya. Baik dalam kehidupan individual maupun bermasyarakat untuk 

mencapai kebahagiaan dunia maupun diakhirat. 

Tujuan dakwah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tujuan utama (umum) 

dan tujuan (khusus) perantara.Tujuan utama merupakan garis pokok yang menjadi 

arah semua kegiatan dakwah, yaitu perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah sesuai 

dengan ajaran Islam.Tujuan umum ini tidak bisa dicapai sekaligus karena mengubah 

sikap dan perilaku seseorang bukan pekerjaan sederhana.Oleh karena itu, perlu tahap-

tahap pencapain.
20

Perintah dakwah dapat ditemukan dalam QS. Ali- „Imran /3: 104. 

ئكِ  
َٰٓ ل َٰ ّْ أُ  ّ رِِۚ  يِ ٱلۡوٌُك  ى  ع  ْۡ  ِ ٌۡ ي   ّ عۡرُّفِ  ي أۡهُرُّى  ثٱِلۡو   ّ يۡرِ  خٞ ي دۡعُْى  إلِ ى ٱلۡخ  ٌكُنۡ أهُه لۡت كُي هِّ لحُِْى  ّ  ۡۡ   ُنُُ ٱلۡوُ

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, 
mereka itulah orang-orang yang beruntung.

21
 

Kata minkum pada ayat diatas, ada ulama yang memahaminya dalam arti 

sebagian, dengan demikian perintah berdakwah yang dipesankan dalam ayat ini tidak 

tertuju kepada setiap orang. Bagi yang memahaminya demikian, maka ayat ini buat 
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Moh. Ali Azis, Ilmu Dakwah, h. 300. 
21

Kementrian Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,h. 63. 
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mereka mengandung dua macam perintah, yang pertama kepada seluruh umat islam 

agar membentuk satu kelompok khusus yang bertugas melaksanakan dakwah, sedang 

perintah yang kedua adalah kepada kelompok khusus itu untuk melaksanakan dakwah 

kepada kebajikan dan makruf serta mencegah kemungkaran.
22

 

 Ada juga ulama yang memfungsikan kata minkum dalam arti penjelasan, 

sehingga ayat ini merupakan perintah kepada setiap orang muslim untuk 

melaksanakan tugas dakwah, masing masing sesuai kemampuannya. Karena jika 

dakwah yang dimaksud adalah dakwah yang sempurna, maka tentu saja tidak semua 

orang dapat melakukannya. Karena itu, adalah lebih tepat memahami kata  minkum 

pada ayat di atas dalam arti sebagian kamutanpa menutup kewajiban setiap muslim 

untuk saling ingat mengingatkan.
23

 

Selanjutnya di temukan dalam ayat ini, dua kata yang berbeda tentang 

perintah berdakwah yakni kata  yad’una, yaknimengajak, dan kedua adalah kata  

ya’muruna, yakni memerintahkan.
24

 

Sayyid Quthub dalam tafsirnya mengemukakan bahwa, penggunaan dua kata 

yang berbeda itu menunjukkan keharusan adanya  dua kelompok dalam masyarakat 

Islam. Kelompok pertama yang bertugas mengajak, dan kelompok kedua yang 

bertugas memerintah dan melarang dalam artian memiliki kekuasaan di bumi. Dan 

perlu dipahami bahwa yang di perintahkan ayat di atas berkaitan pula dengan dua hal,  

mengajak dikaitkan dengan al-khair, sedang memerintahjika berkaitan dengan 

                                                           
22

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,  h. 173. 
23

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,h. 173. 
24

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 174. 
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perintah yang di kaitkan dengan  al-ma’ruf, dan melarang dikaitkan dengan al-

munkar.
25

Q.S Surah Al-Nahl /16 : 125. 

ثهك  ُُ   إىِه ر 
يُِۚ ُِي  أ حۡس  دِلِۡنُ ثٱِلهتيِ  ج َٰ  ّ ٌ خِِۖ  س  عِظ خِ ٱلۡح  ْۡ ٱلۡو   ّ خِ  ثِّك  ثٱِلۡحِكۡو  جيِلِ ر  جيِلَِِ  ٱدۡعُ إلِ ىَٰ س  ي س  له ع   َ ي  ْ  أ عۡل نُ ثوِ 

ت دِيي   ِۡ ْ  أ عۡل نُ ثٱِلۡوُ ُُ  ّ ٥٢١  

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu, 
Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

26
 

Nabi Muhammad saw. yang di perintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim as. 

Sebagaimana terbaca pada ayat yang lalu, kini di perintahkan lagi mengajak siapa pun 

agar mengikuti  pula prinsip-prinsip ajaran Bapak para Nabi dan pengumandang 

Tauhid itu. Ayat ini menyatakan: Wahai Nabi Muhammad, serulah, yakni lanjutkan 

usahamu untuk menyeru semua yang engkau sanggup seru kepda jalan yang 

ditunjukkan Tuhanmu, yakni mengajarkan ajaran Islam dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik dan bantahlah mereka, yakni siapa pun yang menolak atau 

meragukan ajaran Islam dengan cara yang terbaik.
27

 

  Pada ayat di atas, Allah swt.memerintahkan umat Islam untuk menyeru dan 

mengajak manusia kepada kebajikan, yaitu menuju jalan yang lurus serta mencegah 

manusia dari yang mungkar. 
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M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h. 174. 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 281. 
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M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, Volume 7 

(Jakarta: Lentra Hati, 2002), h. 390-391 
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Pada garis besarnya, bentuk dakwah ada tiga, yaitu: dakwah lisan (dakwah bi 

al-lisan), dakwah melalui tulisan (dakwah bi al-qalam) dan dakwah 

tindakan/perbuatan (dakwah bi al-hal). 

5. Unsur-unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap 

kegiatan dakwah, yaitu: 

a. Da‘i(Pelaku Dakwah) 

Da‘i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan, tulisan, 

maupun secara perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok atau lewat 

organisasi/lembaga. 

b. Mad‘u 

Mad‘uyaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau yang menerima 

dakwah, baik secara individu maupun kelompok. 

c. Maddah (Materi Dakwah) 

Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan da‘i  

kepadamad‘u. Secara umum materi dakwah dakwah dapat diklarifikasi menjadi 

empat masalah pokok, yaitu: masalah akidah (Keimanan), masalah Syariah, masalah 

mu‟amalah dan masalah akhlak. 
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d. Wasilah (Media Dakwah) 

Wasilah (media dakwah) adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad‘u. Untuk menyampaikan ajaran Islam 

kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah.Hamzah Ya‟kub 

membagi wasilah dakwah menjadi lima macam yaitu: lisan, tulisan, lukisan, audio 

visual dan akhlak. 

e. Thariqah (Metode Dakwah) 

Metode dakwah adalah suatu cara yang bisa ditempuh atau cara 

menyelesaikan tujuan, rencana sistem, tata pikir manusia. 

Seperti yang dikutip Muhammad Munir & Wahyu Ilaihi, dalam bukunya 

Manejemen Dakwah  secara garis besar ada tiga pokok metode (thariqah) dakwah, 

yaitu: 

1) Bi al-Hikmah, yaitu berdakwah dengan memerhatikan situasi dan kondisi 

sasaran dakwah dengan menitik-beratkan pada mereka, sehingga di dalam 

menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya, mereka tidak terpaksa atau keberatan. 

2) Al-Maw’izah Al-Hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-

nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan kasih sayang, sehingga 

nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. 

3) Al-Mujadalah bi allati Hiya Ahsan, yaitu berdakwah dengan cara bertukar 

pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan 

tekanan-tekanan yang memberatkan pada komunitas yang menjadi sasaran dakwah.
28
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 Muhammad Munir & Wahyu Ilaihi, Manejemen Dakwah,h. 30. 
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f. Atsar (Efek Dakwah) 

Asar (efek dakwah) sering disebut dengan feed back (umpan balik) dari proses 

dakwah.
29

 

Ada 5 komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah, yaitu Da‟I, 

Mad‟u, Maddah, Wasilah, Thariqah dan Atsar. Dimana setiap komponen punya 

peranan masing-masing yang sangat penting tapi mampu melengkapi satu sama lain. 

 

6. Hukum dan Kewajiban Dakwah 

Menurut A. Karim Zaidan, seperti yang di kutip oleh A. Ilyas Ismail & Prio 

Hotman di dalam bukunya Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun dan peradaban 

Islam, dakwah pada mulanya adalah tugas para Rasul, masing-masing mereka 

ditugasi untuk mengajak manusia menyembah Allah swt semata sesuai dengan syariat 

yang diturunkan. Ada yang mengajak pada kaum tertentu dan pada waktu tertentu 

pula, namun ada juga yang ditugasi untuk mengajak kepada seluruh umat manusia di 

dunia tanpa mengenal batas waktu seperti Nabi Muhammad saw. Jadi, para Nabi dan 

Rasul itu semuanya adalah da’i yang mempunyai misi suci mengajak orang kejalan 

Tuhan.
30

 

Para pakar berselisih paham dalam menanggapi soal ini. Sejauh pemikiran 

berkembang, perselisihan dalam masalah ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga 
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Muhammad Munir & Wahyu Ilaihi, Manejemen Dakwah, h. 21-34. 
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A. Ilyas Ismail & Prio Hotman, Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan 

Peradaban Islam, Edisi pertama (Kencana, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011),h. 62-63.  
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pendapat sebagaimana dijelaskan oleh A. Ilyas Ismail & Prio Hotman dalam 

bukunyaFilsafatDakwah Rekayasa Membangun dan peradaban Islam, yaitu:
31

 

Pertama, dakwah dihukumi sebagai kewajiban personal (fardu 

‘ain).Maksudnya, dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, ia akan diganjar 

jika melaksanakannya sebagaimana akan berdosa jika meninggalkannya. Dakwah 

menjadi kewajiban personal, karena ia merupakan tuntunan (implikasi iman). 

Kedua, dakwah hukumnya sebagai kewajiban kolektif (fardu kifayah).  

Hal ini berarti, dakwah merupakan kewajiban yang dibebankan pada 

komunitas tertentu yang berkompoten didalam masyarakat. Bila di dalamnya telah 

ditemukan sekelompok orang yang mewakili tugas itu, maka gugurlah kewajiban 

untuk orang lain. 

Ketiga, dakwah dihukumi wajib individual (fardu ‘ain) sekaligus wajib 

kolektif (fardu kifayah).Maksudya, hukum asal dakwah itu adalah wajib ‘ain, 

sehingga setiap muslim memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan 

agamanya sesuai taraf kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. 

Sayyid Quthub, termasuk ulama yang berpendapat bahwa hukum dakwah itu 

adalah wajib ‘ain.Menurutnya, dakwah merupakan konsekuensi logis dari iman.Iman 

dipandang eksis bila telah diwujudkan dalam bentuk amal saleh dan dakwah.
32

 

Menurut Toto Tasmara,  ada dua macam pendakwah, yaitu: 
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A. Ilyas Ismail & Prio Hotman, Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun dan peradaban 

Islam, h. 63-68. 
32

A. Ilyas Ismail & Prio Hotman, Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama dan 

Peradaban Islam, h. 69. 
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a. Secara umum adalah setiap muslim yang mukallaf (sudah dewasa), kewajiban 

dakwah telah melekat  tak terpisahkan pada mereka sesuai dengan kemampuan 

masing-masing sebagai realisasi perintah Rasulullah untuk menyampaikan Islam 

kepada semua orang walaupun hanya satu ayat. 

b. Secara khusus adalah muslim yang telah  mengambil spesialisasi (mutakhshish) 

di bidang agama Islam.
33

 

Menurut Al-Habib „Abdullah bin „Alawi al-Haddad, sebagaimana yang di 

kutip oleh Moh. Ali Azis di dalam bukunya Ilmu Dakwah, tipelogi pendakwah 

ditinjau dari ilmu, amal dan perilakunya yaitu: 

a. Pendakwah harus menguasai ilmu agama, perilakunya sesuai dengan ilmunya 

dan ia ikhlas mengajarkan dan mengajak orang lain mengikuti ilmunya. 

b. Pendakwah yang menguasai ilmu agama, perilakunya sesuai dengan ilmunya, 

tetapi ia enggan untuk mengajarkan ilmunya kepada masyarakat luas. 

c. Pendakwah yang memiliki kedalaman ilmu agama, bersemangat mengajarkan 

ilmunya kepada masyarakat luas, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan ilmunya. 

d. Pendakwah yang memiliki kedalaman ilmu agama, namun ia tidak menjalankan 

ilmu yang dimiliki dan juga enggan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. 

e. Pendakwah yang memiliki kedalaman ilmu agama, namun ia tidak menjalankan 

ilmu yang dimiliki dan juga enggan mengajarkan ilmunya kepada orang lain, 

justru sebaliknya ia menyebarkan kesesatan dan mencampur aduk antara yang 

benar (haq) dan yang salah (batil).
34
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 Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pendakwah ada dua macam yaitu 

mukallaf dan mutakhshish. Dan tipelogi pendakwah ditinjau dari ilmu, amal dan 

perilakunya ada 5, yaitu yang menguasai ilmu dan ikhlas mengajarkan kepada 

orang lain, ada yang enggan mengajarkan ilmunya, ada yang bersemangat 

mengajarkan namun perilakunya tidak sesuai ilmunya, ada yang enggan 

mengajarkan dan perilakunya juga tidak sesuai dengan ilmunya, serta orang yang 

mengajak kepada yang sesat dan mencampur aduk antar yang haq dan batil. 

 

7. Tujuan & Kegunaan Manajemen Dakwah 

 Secara umum tujuan dan kegunaan manajemen dakwah adalah menuntun dan 

memberikan arah agar pelaksanaan dakwah dapat terwujud secara professional. 

Artinya, dakwah harus dapat dikemas dan dirancang sedemikian rupa, sehingga gerak 

dakwah merupakan upaya nyata yang sejuk dan menyenangkan dalam usaha 

meningkatkan kualitas Aqidah dan Spiritual, sekaligus kualitas kehidupan sosial, 

ekonomi, budaya, dan politik ummat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.
35

 

Senada dengan itu, pendekatan pemecahan masalah harus merupakan pilihan 

utama dalam dakwah. Untuk pengembangan strategi pendekatan pemecahan masalah 

tersebut penelitian dakwah harus dijadikan aktivitas pendukung yang perlu dilakukan, 

karena dari hasil penelitian akan diperoleh informasi kondisi objektif dilapangan baik 

yang berkenaan dengan masalah internal umat sebagai objek dakwah maupun 
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Zaini Mohtarom,Dasar-dasar Manajemen Dakwah (Yogyakarta: PT al-Amin press,1996), 

h. 135. 
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hambatan dan tantangan serta faktor pendukung dan penghambat yang dapat 

dijadikan potensi dan sumber pemecahan masalah ummat di lapangan.
36

 

Tujuan merupakan sasaran suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap 

manusia, karena setiap usaha yang dirancang dan akan dilakukan diharuskan terlebih 

dahulu menetapkan apa tujuan pekerjaan itu dilaksanakan.
37

Pada hakikatnya tujuan 

manajemen dakwah di samping memberikan arah juga dimaksudkan agar 

pelaksanaan dakwah tidak lagi berjalan secara konvensional seperti tabliqh dalam 

bentuk pengajian dengan tatap muka tanpa pendalaman materi, tidak ada kurikulum, 

jauh dari interaksi yang dialogis dan sulit untuk dievaluasi keberhasilannya. Pengaruh 

positif kegiatan tabliqh untuk membentuk opini masyarakat dalam menyikapi ajaran 

Islam pada kurun waktu tertentu terutama pada lapisan masyarakat menengah ke 

bawah akan tetapi agaknya metode itu tidak mungkin lagi dipertahankan seluruhnya, 

kecuali untuk hal-hal yang bersifat informatif yang bersifat massal karena dalam 

konteks kekinian sudah semakin tidak digemari terutama oleh generasi muda dan 

kaum intelektual.
38

 

Sedangkan untuk melihat jauh dari kegunaan manajemen dakwah dapat di 

lihat dari penerapan empat fungsi manajemen berdasarkan POAC 

(Planning,Organizing, Actuating, Controlling) sebagai berikut: 

a. Fungsi Planning (Perencanaan) 
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Zaini Mohtarom,Dasar-dasar Manajemen Dakwah, h. 145. 
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Proses mempersiapkan seperangkat putusan bagi perbuatan dimasa yang akan 

datang. Ada dua pernyataan pokok yang harus dijawab oleh sebuah perencanaan yaitu 

apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Pengertian tersebut 

menjelaskan bahwa perencanaan harus mampu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan 

organisasi kearah tujuan dan maksud yang ditetapkan serta mengurangi perbuatan 

yang untung-untungan atau disponsional yang tidak mendukung tujuan 

organisasi.Disamping itu perencanaan membawa taraf rasional dan keteraturan yang 

lebih tinggidalam organisasi. 

b. Fungsi Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengelompokkan kegiatan dakwah 

yang sudah direncanakan,sehingga mempermudah pelaksanaannya. Kegiatan 

ditugaskan penanganannya kepada orang-orang tertentu yang cakap dan mampu 

melaksanakannya.Pengorganisasian sebagai fungsi manajemen harus mencerminkan 

adanya pembagian tugas yang merata antara orang-orang yang ada dalam 

organisasi.Dalam penyelenggaraan kegiatan dakwah dan pengawasan terhadap usaha-

usaha mencapai kegiatan dakwah manajer harus mengatur pembagian tugas sehingga 

tidak perlu berkomunikasi langsung dengan seluruh staf.Ia harus membuat kelompok-

kelompok menurut jenis pekerjaan dan mengangkat seseorang sebagai penanggung 

jawab. 

c. Fungsi Actuating ( Penggerak ) 

Penggerak sebagai fungsi manajemen,akan berperan aktif pada tahap 

pelaksanaan kegiatan dakwah. Melalui fungsi ini diharapkan semua anggota 

kelompok atau siapapun yang terlibat dalam kegiatan dakwah dapat bekerja dengan 

23 
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Ikhlas dan sungguh-sungguh, penuh kreativitas yang dilandasi dengan rasa tanggung 

jawab yang tinggi.Aktivitas suatu kegiatan dakwah akanmengalami kehancuran 

apabila fungsi actuating ini tidak dapat berjalan menurut semestinya.Aktivitas 

menjalankan fungsi actuating adalah menjadi tugasnya menjadi manajer menengah, 

karena keahlian yang dituntut untuk ini adalah perpaduan antar keterampilan 

manajerial dengan keterampilan teknis. 

Pada hakikatnya fungsi actuating ini adalah untuk mencarikan kebekuan 

dalam rangka mencapai tingkat produktifitas kerja yang tinggi, dimana setiap orang 

yang dilibatkan dapat merasa bahwa kegiatan dakwah yang sedang dilakukan adalah 

juga kepentingan dirinya. 

d. Fungsi controling ( pengawasan ) 

Pengawasan adalah suatu proses dimana manajer ingin mengetahui apakah 

pelaksanaan kegiatan dakwah yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tujuan 

yang hendak dicapai. Maksud dari pengawasan bukan mencari-cari kesalahan, 

melainkan untuk mencegah atau memperbaiki ketidak sesuaian antara pelaksanaan 

kegiatan dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dengan pengawasan diharapkan 

hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dakwah betul-betul mencapai sasaran 

secara optimal dan efektif terhindar dari pemberosan baik waktu, tenaga, pikiran, dan 

dana. 

Pada hakikatnya controlling adalah mencari kebenaran. Disisi lainpengawasan 

juga bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, sehingga 

semua pihak yang dilibatkan dalam kegiatan dakwah terhindar dari keadaan yang 
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berulang kali, dan untuk selanjutnya dapat menyelesaikan pekerjaan secara baik, tepat 

waktu dan sempurna sesuai dengan garis-garis kebijakan yang telah disepakati 

bersama.
39

 

Dengan demikian, menurut R.B Khatib Pahlawan Kayo dapat dipahami 

bahwa kegiatan pengawasan baik internal maupun eksternal, bertujuan. 

a. Memperoleh rasa tanggung jawab terhadap seseorang yang diserahi tugas dalam 

melaksanakan kegiatan dakwah. 

b. Mendidik agar kegiatan dakwah dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 

mekanisme yang telah ditentukan. 

c. Mencegah terjadinya kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan kegiatan 

dakwah. 

d. Memperbaiki kesalahan yang terjadi agar tidak terulang lagi dimasa yang 

akandatang, sehingga kegiatan dakwah dapat berjalan secara Efektif 

danProfessional.
40

 

Pada pengelolaan dakwah dalam proses pencapaian tujuan diperlukan sebuah 

manajemen yang baik, untuk dapat menjadi dinamisator dari seluruh kegiatan yang 

dinamis dan terarah, karena hampr dalam setiap sendi kehidupan peranan manajemen 

sangatlah vital, dan demikian juga yang terjadi pada sebuah lembaga dakwah, jika 

aktivitas dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, maka “citra 

professional” dalam dakwah akan terwujud pada kehidupan masyarakat. Dengan 
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 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 
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demikian, dakwah tidak dipandang dalam objek saja, akan tetapi di interpresentasikan 

dalam berbagai profesi.
41

 

Inilah yang dijadikan inti dari pengaturan secara manajerial organisasi 

dakwah. Sedangkan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan dakwah adalah 

merupakan suatu hal yang harus mendapatkan prioritas. Aktivitas dakwah dikatakan 

berjalan secara efektif jika apa yang menjadi tujuan benar-benar dapat dicapai, dan 

dalam pencapaiannya dikeluarkan pengorbanan-pengorbanan yang wajar. Atau lebih 

tepatnya, jika kegiatan lembaga dakwah yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip 

manajemen akan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga 

yang bersangkutan dan akan menumbuhkan sebuah citra profesionalisme dikalangan 

masyarakat, khususnya dari penggunaan jasa dari profesi dai.
42

 

Inilah yang merupakan inti dari manajemen dakwah yaitu sebuah pengaturan 

yang sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai 

dari sebuah pelaksanaan sampai akhir dari pelaksanaan dakwah. 

Dalam pencapaian tujuan dari organisasi dakwah, karena manajemen merupakan 

sarana utama dalam pengelolaan dakwah itu sendiri. Karena manajemen merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilaksanakan menajer untuk mengarahkan dan 

menggerakan segala sumber daya untuk mencapai tujuan secara objektif dan 

efesienjadi, bisa dikatakan manajemen itu merupakan inti dari kegiatan organisasi 

dakwahitu sendiri, karena setiap organisasi itu akan memiliki pimpinan atau manajer 

yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai tujuan. 
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B. Dekadensi Moral 

1. Pengertian Dekadensi 

a. Menurut Bahasa 

Kata Dekadensi berasal dari bahasa Inggris yaitu "Decadence" yang 

artinyakemunduran atau kehancuran. 

b. Secara Terminologi 

Dekadensi berarti kemunduran, kemerosotan tentang kebudayaan. 

Dekadensimoral sering dipakai istilah kenakalan remaja, yaitu suatu kelainan tingkah 

laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat a-sosial, bahkan anti sosial yang 

melanggar norma sosial, agama serta ketentuan yang berlaku dalam 

masyarakat.
43

Dekadensi moral dititik beratkan kepada remaja, karena remaja adalah 

generasi masa depan bangsa. 

c. Pengertian Moral Secara etimologis 

Kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya 

mores, yang artinya adalah tata-cara atau adat-istiadat. Secara terminologis, 

terdapatberbagai rumusan pengertian moral, yang dari segi substantif materialnya 

tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya berbeda.
44

Moral adalah ajaran 

baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak).
45

 

Kata Moral juga sering disinonimkan dengan etika, yang berasal dari kata 
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ethos dalam bahasa Yunani Kuno, yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, 

watak,perasaan, sikap, atau cara berfikir. 

Adapun Pengertian moral menurut para ahli yaitu sebagai berikut: 

a) W. J. S. Poerdarminta menyatakan bahwa moral merupakan ajaran tentangbaik 

buruknya perbuatan dan kelakuan. 

b) Dewey mengatakan bahwa moral sebagai hal-hal yang berhubungan dengannilai-

nilai susila. 

c) Baron dkk. Mengatakan bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungandengan 

larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar. 

d) Magnis-Susino mengatakan bahwa moral selalu mengacu pada pada baik 

buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang 

kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia.
46

 

Pengertian Dekadensi Moral adalah kemunduran atau kemerosotan 

kepribadian dan sifat. Dalam istilah lain, bahwa Dekadensi Moral adalah sebuah 

bentuk kemerosotan atau kemunduran dari kepribadian,sikap,etika dan akhlak 

seseorang.
47

Dalam hal ini dekadensi moral dititik beratkan pada perilaku atau tingkah 

laku seseorang. 
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C. Bentuk-Bentuk Dekadensi Moral Remaja 

Perilaku atau tingkah laku remaja yang semestinya adalah sesuai denganajaran 

Islam.Namun, berbeda dalam realita kehidupan remaja sekarang ini banyakyang 

melenceng dari ajaran Islam. Beberapa bentuk dekadensi moral yang melenceng 

tersebut di antaranya: 

1. Perubahan Cara Berpakaian 

 Seiring berkembangnya arus globalisasi saat ini membuat masyarakat 

Indonesia hampir kehilangan kebudayaan mereka sendiri terutama di kalangan 

remaja, karena banyak remaja yang menganggap budaya yang dimiliki bangsa sendiri 

adalah budaya yang kuno, salah satunya dalam bidang berpakaian. 

Di Zaman sekarang ini, banyak di antara remaja putri yang memakai pakaian 

sexi dan berdandan yang berlebihan.Yang notabenenya sangat bertentangan dengan 

ajaran Islam. Cara berpakaian dan gaya berbusana remaja tersebut satu dari banyak 

dekadensi moral yang tingkah lakunya menimbulkan efek merangsang hawa nafsu. 

 Gaya hidup yang serba bebas ini dianggap sebagai gaya hidup yang 

menyenangkan dan memuaskan. Sehingga gaya hidup seperti ini telah mengakar 

dalam kehidupan mereka.Hal ini disebabkan karena semakin pesatnya arus 

modernisasi di Indonesia memudahkan pengaruh perubahan sosial pola pemikiran 

masyarakat Indonesia yang awalnya tradisional menjadi modern, peristiwa ini 
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sebenarnya memberikan dampak positif dan negatif dalam perkembangan di era 

milenial ini.
48

 

 Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa factor dari luar lingkungan Individu 

dapat mempengaruhi kearah dekadensi moral jika individu tersebut tidak menyaring 

apa-apa yang ia dapat atau tidak jeli melihat dampak negative atau positif dari hal 

tersebut.  

2. Kriminalitas atau Perbuatan Kekerasan 

Melihat kenakalan remaja baik di kota maupun di desa, akan nyata bahwa 

nilai-nilai ajaran agama telah diabaikan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk 

telah terjadinya kemunduran moral di kalangan remaja.Pelajar-pelajar SMP atau 

SMA secara perorangan maupun kelompok salingbermusuhan, bahkan sering terjadi 

pertengkaran antar kelompok dan antar sekolah. 

Gejala lain dapat dijumpai, anak-anak remaja melakukan perbuatan 

kekerasan, seperti penganiayaan dan pembunuhan. Pada hakikatnya perbuatan 

tersebut melanggar nilai-nilai terpuji (mahmudah). 

Penganiayaan yang merupakan ancaman terhadap kesehatan dan anggota-

anggota tubuh tertentu yang dilakukan oleh anak-anak remaja pada umumnya diawali 

oleh pertengkaran kecil.Kadang-kadang pertengkaran tersebut berkembang menjadi 

lebih serius.Sering terjadi pertengkaran antara anak sekolah dengan sesama anak 

sekolah, antara kelompok pemuda yang terorganisir dengan kelompok pemuda yang 
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lainnya.
49

Kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin menimbulkan 

persoalan di masyarakat.Sehingga tidak heran angka kriminalitas meningkat lantaran 

beratnya beban hidup yang ditanggung. 

Penganiayaan, melukai di dalam ajaran Islam dipandang sebagaiperbuatan-

perbuatan yang membahayakan.. 

3. Nyontek 

Menyontek atau cheating memang bukan hal baru dalam dunia pendidikan, 

yang biasanya dilakukan oleh seorang atau sekelompok siswa/mahasiswa pada saat 

menghadapi ujian (test), misalnya dengan cara melihat catatan atau melihat pekerjaan 

orang lain. Menurut Wikipedia cheating merupakan tindakan bohong, curang, 

penipuan guna memperoleh keuntungan teretentu dengan mengorbankan kepentingan 

orang lain. Meski tidak ditunjang dengan bukti empiris, banyak orang menduga 

bahwa maraknya korupsi di Indonesia sekarang ini memiliki korelasi dengan 

kebiasaan menyontek yang dilakukan oleh pelakunya pada saat dia mengikuti 

pendidikan.Sebenarnya, secaraformal setiap sekolah atau institusi pendidikan lainnya 

pasti telah memiliki aturanbaku yang melarang para siswanya untuk melakukan 

tindakan nyontek. Namunkadang kala dalam prakteknya sangat sulit untuk 

menegakkan aturan yang satuini.Pemberian sanksi atas tindakan nyontek yang tidak 

tegas dan konsistenmerupakan salah satu faktor maraknya perilaku nyontek. 

Tindakan nyontek semakin subur dengan hadirnya internet, ketika siswaatau 

mahasiswa diberi tugas oleh guru atau dosen untuk membuat makalah banyakyang 
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mengcopypaste berbagai tulisan yang ada dalam internet secara bulatbulat. Mungkin 

masih agak lumayan kalau tulisan yang dicopypastenya itudipahami terlebih dahulu 

isinya, seringkali tulisan itu langsung diserahkan kepadaguru/dosen, dengan sedikit 

editing menggantikan nama penulis aslinya dengannamanya sendiri. 

Yang lebih mengerikan justru tindakan nyontek dilakukan secara terrencana 

dan konspiratif antara siswa dengan guru, tenaga kependidikanatau pihak-pihak 

lainnya yang berkepentingan dengan pendidikan, seperti yang terjadi pada saat Ujian 

Nasional. 

Jelas, hal ini merupakan tindakan amoral yang sangat luar biasa, justru 

dilakukan oleh orang-orang yang berlabelkan “pendidikan“.Mereka secara tidak 

langsung telah mengajarkan kebohongan kepada siswanya, dan telah mengingkari 

hakikat dari pendidikan itu sendiri. Di lain pihak, para orang tua siswa pun dan 

mungkin pemerintah setempat sepertinya berterima kasih dan memberikan dukungan 

atas “bantuan yang diberikan sekolah” kepada putera-puterinya pada saat mengisi 

soal-soal ujian nasional. 

Sekolah-sekolah yang permisif terhadap perilaku nyontek dengan berbagai 

bentuknya, sudah semestinya ditandai sebagai sekolah berbahaya, karena dari 

sekolah-sekolah semacam inilah kelak akan lahir generasi masa depan pembohong 

dan penipu yang akan merugikan banyak orang. Secara psikologis, mereka yang 

melakukan perilaku nyontek pada umumnya memiliki kelemahan dalam 

perkembangan moralnya, mereka belum memahami dan menyadari mana yang baik 

dan buruk dalam berperilaku. Selain itu, perilaku nyontek boleh jadi disebabkan pula 

oleh kurangnya harga diri dan rasa percaya diri (ego weakness). Padahal kedua aspek 
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psikologi inilah yang justru lebih penting dan harus dikembangkan melalui 

pendidikan untuk kepentingan keberhasilan masa depan siswanya. Akhirnya, apa pun 

alasannya perilaku nyontek khususnya yang terjadi pada saat Ujian Nasional harus 

dihentikan. 

4. Bolos 

 Membolos pelajaran merupakan hal yang di sengaja oleh siswa atau siswi atau 

justru dari orang yang ada disekitarnya misalnya teman, orang tua, bapak/ibu guru dll. 

Siswa atau siswi yang terpengaruh oleh teman-teman yang terjadi pada sekolah 

menengah pertama (smp)  maupun sekolah menengah atas (sma). Seperti  juga hal ini 

kita sering temui bahwa siswa-siswi yang kurangnya kepercayaan diri sehingga 

menjadi penghalang bagi pendidikannya atau segala aktifitas yang ada di sekolah. hal 

ini menyebabkan pelajar mengalami masalah dalam bangku pendidikan, Kenakalan 

membolos yang dilakukan oleh siswa-siswi penyebabnya tidak naik kelas dan 

tertinggal pembelajaran yang di berikan oleh guru tersebut, orang yang membolos 

adalah orang yang malas mengikuti pelajaran dan tidak mau untuk bersama atau 

bersosialisasi dengan sesama. Kenakalan membolos banyak terjadi di kalangan 

pelajar-pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP).
50

 

 Membolos adalah hal salah satu bentuk kemalasan siswa dan membolos 

sebenarnya sangat merugikan bagi para siswa karena mereka bersekolah demi 

mencari ilmu pengetahuan namun mereka menyia-nyiakan waktu mereka. Dan jika 
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dibiarkan terulang terus menerus, maka akan menjadi kebiasaan dan semakin 

merugikan individu tersebut. 

5. Pergaulan Bebas dan Free Sex 

Pergaulan bebas dan seks bebas (free sex) merupakan salah satu ciri 

kebudayaan Barat,kebudayaan orang-orang yang banyak yang kurang beriman 

bahkan banyak yang tidak beriman. Di Negara yang tidak mengenal batas-batas 

pergaulan pria dan wanita, pergaulan tidakdikendalikan norma-norma agama, maka 

pergaulan tersebut akan berakibat sangat fatal. 

Pada tahun 1955-an Kinsey pernah menerbitkan buku hasil penelitian 

sexualbehavior of the human female (tingkah laku seksual kaum wanita).Dalam buku 

tersebutdiceritakan bahwa 50% wanita-wanita sejak di bangku sekolah telah 

mengenalkehidupan seksual di luar nikah. 64% wanita yang telah bersuami dan 

bekerja di kantorsudah melakukan hubungan seksual sebelum nikah.
51

 

Pergaulan Bebas Sangat Berbahaya.Dari data yang diambil pada tahun 2007. 

Dari 4500 responden anak-anak di kota besar di seluruh Indonesia, 62,7 persen 

remaja Indonesia sudah tidak perawan, dan rata-rata remaja itu berada pada usia 

Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama. Dan dari data tersebut, 

21,9 persen remaja pernah melakukan aborsi. Lagi-lagi, pendidikan moral yang ada di 

Indonesia patut dipertanyakan.Pada data yang lain, sepanjang 2015 ada 976 kasus 

persalinan akibat hamil di luar nikah yang ada di Yogyakarta. Selama 3 tahun, di 

                                                           

51
Bashori Muchsin, Abdul Wahid, Pendidikan Islam Kontemporer (Bandung: PT Refika 

Aditama,2009), h. 140. 



42 

 

 

Mojokerto, ada 471 permohonan dispensasi untuk menikah akibat hamil di luar 

nikah. Pada 2011 ada 162 dispensasi, 2012 ada 169 dispensasi dan di 2013 ada 140 

dispensasi. Menurut hasil riset Universitas Indonesia (UI), jumlah ABG hamil di luar 

nikah di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi mencapai 20,9 persen remaja hamil sebelum 

menikah.
52

 

Berdasarkan penjelasan di atas dengan menyangkut pautkan dengan realita 

sekarang, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akibat free sex ini, banyak wanita 

yang hamil diluar nikah, banyak manusia yang melampiaskan hawa nafsunya dengan 

jalan yang tak beradab, bahkan banyak anak-anak lahir tanpa diketahui siapa 

ayahnya, dan banyak laki-laki yang menikahi seorang wanita yang tengah hamil 

hingga banyak wanita yang melahirkan padahal baru beberapa bulan setelah menikah. 

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dekadensi Moral Remaja 

Dekadensi moral yang terjadi dikalangan remaja sekarang ini pada 

dasarnyadipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dan eksternal.Pertama, 

faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam. Faktor internaltersebut yaitu 

faktor yang datang dari diri remaja sendiri, Seperti: potensi,kepribadian, karakter atau 

sifat. Remaja yang memilki peluang untuk berpotensi melakukan kebaikan maka 

tidak akan terjerumus pada dekadensi moral, begitusebaliknya.Kedua, faktor 

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri atau individuitu sendiri.
53

 Adapun 

faktor eksternal meliputi: 
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1. Lingkungan Keluarga 

Sesungguhnya pengaruh lingkungan keluarga sangat besar terhadap 

remaja.Akan tetapi pengaruh itu, tidaklah terbatas kepada waktu ia telah menjadi 

remaja saja, akan tetapi telah dimulai sejak dari bayi, bahkan sejak dalam kandungan. 

Mungkin dapat dikatakan bahwa pengaruh yang diterimanya waktu kecil itu, jauh 

lebih besar dan lebih menentukan dalam kehidupannya di kemudian hari. Karena 

pengalamannya waktu kecil, ikut membentuk kepribadiannya: apa yang dilihat, 

didengar, dan dirasakannya dalam kehidupan waktu kecil. Apakah ia sering 

menyaksikan ataumendengar hal-hal yang kurang serasi dalam keluarganya, misalnya 

ketidakcocokan ibu-bapaknya, seringnya terjadi ketegangan dan salah pengertian 

antara satu dengan lainnya dalam keluarga, maka si anak yang baru bertumbuh itu 

akan mengalami jiwa yang goncang, karena seringnya merasa cemas dan takut. 

Bahkan lebih jauh, dapat dikatakan bahwa kepercayaannya kepada Tuhan 

ataukeyakinan beragamnya akan sangat dipengaruhi oleh suasana hubungan 

dalamkeluarga waktu kecil itu. Keluarga yang hidup jauh dari agama, tidaklah 

mungkin memberikan pembinaan jiwa agama bagi anak-anaknya. Dalam pembinaan 

agama, sebenarnya faktor orang tua sangat menentukan, karena rasa agama akan 

masuk terjalin ke dalam pribadi anak bersamaan dengan sejak kecilnya. Apabila 

agama itu hanya didapatnya kemudian melalui pengajaran yang dangkal saja, maka 

agama itu akan dikenalnya, akan tetapi kurang meresap dalam jiwanya. Dan lebih 

berbahaya lagi, apabila anak-anak telah memasuki usia remaja, yang penuh persoalan 

dan kegoncangan itu, masih belum mengenal agama, maka segala kesukaran dan 

tekanan-tekananperasaan yang mereka alami, tidak akan dapat diatasi atau 
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dikuranginyasendiri, karena ia tidak mampu berdoa dan minta tolong kepada Tuhan. 

Di sinilah mulai larinya remaja ke berbagai cara yang kadang-kadang tidak 

mengindahkan nilai moral.
54

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

keluargajuga dapat mempengaruhi dekadensi moral, seperti pengaruh yang diterima 

sejak masih bayi, apakah ia sering menyaksikan atau mendengar hal-hal yang kurang 

serasi dalam keluarganya, misalnya ketidak cocokan ibu dan bapaknya dan keluarga 

yang hidup jauh dari agama. 

2. Kebudayaan Asing 

Remaja adalah golongan masyarakat yang paling mudah terkena pengaruhdari 

luar, karena mereka mudah mengalami kegoncangan emosi akibat perubahan dan 

pertumbuhan yang mereka lalui.Dalam hubungan kebudayaan asing maka remaja 

pulalah yang lebih banyak terpengaruh, jika dibandingkan dengan orang dewasa dan 

anak-anak. 

Pengaruh kebudayaan asing ada yang bersifat positif dan negatif. Namun, jika 

dilihat di kalangan remaja pengaruh negatif jauh lebih mendominasi. Dimana 

pengaruh negatiflah yang menyebabkan adanya dekadensi moral pada remaja. 

 Pengaruh kebudayaan asing yang negatif terhadap remaja Indonesia, 

sebenarnya tidak terlalu besar, jika diingat bahwa Indonesia adalah Negara yang 

sedang berkembang menuju ke arah kemajuan.
55
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  Dampak Positif bagi pelajar akibat pengaruh Globalisasi seperti Mudah 

memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, Mudah melakukan komunikasi, Cepat 

dalam bepergian (mobilitas tinggi), Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran, 

Memacu untuk meningkatkan kualitas diri, Dapat mengetahui dan mempelejari 

sejarah dan kebudayaan – kebudayaan yang berasal dari luar negeri.Sedangkan 

Dampak Negatif bagi pelajar akibat pengaruh Globalisasi adalah Banyaknya 

informasi yang didapat tetapi tidak semuanya dapat disaring dengan baik, Membuat 

para pelajar tidak kreatif, karena terbentuknya sikap konsumtif dari pelajar, Membuat 

para pelajar memiliki sikap untuk menutup dirinya sendiri dan berpikir sempit, 

Banyaknya pelajar yang meniru perilaku buruk yang berasal dari orang asing yang 

datang ke Indonesia, Pelajar mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan 

kebiasaan atau kebudayaan suatu Negara, Dan Dengan Majunya teknologi sehingga 

membuat para pelajar merasa tidak membutuhkan orang lain. Hal ini menyebabkan 

para pelajar mempunyai sikap individualis.
56

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, kebudayaan asing membawa 

banyakpengaruh yang negatif terhadap perkembangan remaja, seperti yang diketahui 

budaya asing sangat bertentangan dengan budaya dan norma yang berlaku di 

Indonesia. 

3. Lingkungan Masyarakat 

Apabila dalam masyarakat tidak tampak lagi keunggulan moral, dimanasopan-

santun hidup kurang terpelihara, agama dan nilai-nilai pasti tidak terlihat lagi, serta 

penipuan, percekcokan dan pelanggaran atas hak-hak orang lain menjadi biasa saja, 

maka jiwa remaja akan semakin tertekan dan memberontak. Andaikata remaja-remaja 

yang penuh idealisme itu, tidak mendapat didikan agama sejak kecilnya dulu, atau 
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dalam pribadinya sangat kurang unsur-unsur agama, maka tekanan perasaan atau rasa 

frustasinya yang bersangkutan dengan itu akan mudah diungkapkan dalam bentuk 

serangan dan kekerasan, karena pengendali yang timbul dari dalam diri sendiri sangat 

kurang. Maka sasaran mereka mungkin meluas sampai kepada menentang agama, 

bahkan mungkin tidak percaya lagi kepada Tuhan.
57

 

Dari penyataan di atas, penulis dapat menarik disimpulkan bahwa lingkungan 

masyarakat jugadapat mempengaruhi dekadensi moral seseorang. 

4. Lembaga Pendidikan 

Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah sekolah.Sekolah yang 

baikseharusnya memberikan banyak pendidikan moral dan agama.Sehingga 

akanmenciptakan generasi pemuda yang baik akhlaknya juga intelek.Namun, di 

zaman sekarang ini.Banyak dari sekian sekolah yang ada, tidak memberikan 

pendidikan tersebut kepada anak didiknya, yang diutamakan hanya nilai 

akademiknya.Maka, lembaga pemerintah perlu menerapkan kurikulum yang 

mengutamakan akhlak atau moral anak dan pendidikan agama.Di Indonesia sekarang 

ini sudah menerapkankurikulum 2013 yang inti pengajarannya yaitu keagamaan, 

sosial kemasyarakatan, kognisi (kecerdasan), dan psikomotorik.
58

 

Selain dari beberapa faktor yang dijelaskan di atas, perubahan moral terhadap 

remaja juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan tekhnologi yang sudah mudah diakses. 
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Jika anak-anak tidak diawasi dan juga susah menyaring hal-hal baru yang ia 

dapatkan, maka anak tersebut akan semakin tenggelam kearah dekadensi moral.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok.
59 

 
Metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi 

dilapangan dan datanya dianalisa dengan cara non static. Pada penelitian in, peneliti 

harus mampu mengungkapkan gejala sosial dilapangan dengan menggerapkan 

segenap fungsi indrawinya. Dengan demikian, peneliti harus dapatditerima oleh 

informan dan lingkungannya agar mampu ungkapkan-ungkapkan yang berkembang 

dalam dunia lingkungan responden.
60 

 
Menurut Bog & Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisandari 
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orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.pendekatan ini diarahkan pada latar 

individu tersebut secara holistic (utuh).
61 

 Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskkriptif data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka.Hal ini, disebabkan oleh 

adanya penerapan metode kualitatif.
62 

2. Lokasi Penelitian 

 Menurut S. Nasution ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan 

dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu : tempat, pelaku, dan kegiatan.
63

 Oleh 

karena itu, yang menjadi tempat penelitian akan berlangsung di kabupaten Gowa, 

tepatnya pada SMPN 2 Pattallassang Kabupaten Gowa pada kelas XII. Narasumber 

pada penelitian ini adalah orang yang dianggap berkompeten dan memiliki ilmu 

pengetahuan yaitu Guru-guru dan siswa-siswi di SMPN 2 Pattallassang Kabupaten 

Gowa. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komunikasi 

yaitu secara langsung mendapatkan informasi dari informan, peneliti akan 

menggunakan metode ini kepada pihak-pihak yang dianggap berpotensi dijadikan 

narasumber untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan. 
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a. Pendekatan Manajemen Dakwah 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan manjemen, karena 

dengan jenis penelitian kualitatif yang harus berangkat dari teori, maka peneliti 

berangkat dari teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry bahwasanya 

manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Adapun yang 

dimaksud dengan pendekatan manajemen dakwah meminjam dari teori-teori yang 

telah mapan dalam bidang disiplin ilmu dakwah. 

b. Pendekatan Komunikasi 

 Pendekatan komunikasi merupakan dasar manusia. Dengan berkomunikasi, 

manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dengan baik dalam kehidupan 

sehari-hari di dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. Dengan adanya 

komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancer, berhasil dan 

begitu pula sebaliknya, tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet atau 

berantakan tujuan yang diinginkan. 

 Berdasarkan pernyataan diatas, penelitian menyimpulkan bahwa jenis 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
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C. Sumber Data 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas lokasi dan objek yang akan diteliti, 

Secara sistematis, Faktual dan akurat mengenai masalah yang dibahas sesuai data 

yang ditemukan dilapangan. 

 Berdasarkan uraian diatas maka jenis sumber data dalam penelitian ini terdiri 

atas dua, yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

1. Data Primer 

 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yang erat 

kaitannya dengan masalah yang diteliti ialah peran manajemen dakwah dalam 

menanggulangi Dekadensi moral. Dalam penelitian ini yang termasuk dari data 

primer ialah hasil wawancara yang dianggap berkompeten dan memiliki ilmu 

pengetahuan tentang onjek yang akan diteliti serta para Guru dan Siswa-siswi. 

2. Data Sekunder 

 Data skunder yaitu data pendukung data primer, yaitu data yang diperoleh dari 

kegiatan siswa-siswi dan bermacam literature seperti buku-buku, dokumen maupun 

referensi yang terkait dan relevan dengan penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut : 
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1. Observasi 

 Observasi (Observation) atau pengamata adalah suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatanyang 

sedang berlangsung.
64

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti.
65

 

 Metode Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data gambaran umum 

mengenai Dekadensi moral terhadap siswa-siswi. 

2. Wawancara 

 Wawancara (interview) adalah salah 1 bentuk teknik pengumpulan data yang 

banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.
66

 

Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual, 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan narasumber yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 

 Dan yang diungkapkan dalam wawancara ini tentunya data yang bersifat  

valid terhadap peneliti.
67

Adapun informasi yang akan diwawancarai adalah guru, 

kepala sekolah, guru BK, dan siswa-siswi itu sendiri. 
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3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan data-data pendukung lain melalui dokumen-

dokumen penting seperti dokumen lembaga yang diteliti. Teknik dokumentasi berarti 

peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang bersifat teks 

menjelaskan menguraikan hubungannya dengan arah peneliti seperti foto 

dokumentasi.
68

 Maupun pencarian data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. 

E. Instrument Penelitian 

 Kualitas sebuah hasil penelitian berangkat dari kualitas instrument penelitian 

dan kualitas pengumpulan.
69 

 
Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja 

dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. 

Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu informasi yang 

merujuk pada hasil penelitian nantinya. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan datayang sesuai dengan penelitian. Oleh 

karena itu, dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrument sebagai alat 

untukmendapatkan data yang valid dan akurat. 
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 Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang 

digunakan. Oleh karena itu, penelitian lapangan (field research) yang meliputi 

observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, 

dibutuhkan kamera, alat perekam,(record) dan alat tulis menulis berupa buku catatan, 

pulpen, dll sesuai kebutuhan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Teknik Pengolahan data yang dimaksud adalah yang diperoleh kemudian 

dikumpulkan, diolah, dan dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa dengan 

menggunakan metode deskriptif. Penulis akan melakukan pencacatan serta upaya 

mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian 

dilakukan. 

Analisa data merupakan upaya untuk mencapai serta menata secara sistematis 

catatan hasil Wawancara, Observasi, Dokumentasi, dan yang lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya 

sebagai temuan bagi orang lain.
70

 

Analisis data ialah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam 

pola, Kategori serta satuan uraian dasar.
71

 

Tujuan analisis data ialah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang 

mudah dibaca serta difahami. Metode yang digunakan ialah metode survey dengan 

pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data terhimpun dapat dijelaskan dengan 
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berbagai persepsi yang tidak menyimpang serta sesuai dengan judul penelitian. 

Teknik pendekatan deskriptif kualitas merupakan suatu proses yang 

menggambarkankeadaan sasaran yang sebenarnya, peneliti secara apa adanya, sejauh 

yang penulis dapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.
72

 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

populasi yang sedang diteliti.Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data 

yang diamati agar bermakna dan komunikatif.
73

 

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah : 

1. Data Reductio (Reduksi Data) 

 Reduksi data merupakan bentuk analisi yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penulis mengelola data 

dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang 

terdapat di lapangan atau pun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikupulkan 

dipilih secara efektif serta disesuaikan dengan permasalahan yang telah dirumuskan 

dalam penelitian. Kemudian dilakukan dengan pengelolaan dengan meneliti ulang. 

2. Data Display (Display data) 

 Display data merupakan penyajian serta pengorganisasian data ke dalam satu 

bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data 
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dilakukan secara induktif, yang menguraikan setiap permasalahan dalam 

permasalahan penelitian dengan memaparkan secara langsung kemudian menjelaskan 

secara spesifik. 

3. Comparatif (Analisis Perbandingan) 

 Dalam teknik ini penulis mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan 

secara sistematis juga mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama 

lain. 

4. Conclusion Drawin (Penarikan kesimpulan) 

 Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif ialah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara yang 

akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. 

Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan diverifikasi selama 

penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan 

dilapangan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Singkat SMPN 2 Pattallassang  

 SMPN 2 Pattallassang Kabupaten Gowa terletak di Jl. Poros Pallatikang, Desa 

Pattallassang Kec. Pattallassang. Pattallassang merupakan salah satu desa di 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Secara 

geografis SMP Negeri 2 Pattallassang terletak di ibukota kecamatan  kira-kira kurang 

lebih 15 Km ke arah timur kota Sungguminasa ibu kota kabupaten. Dengan letak 

yang strategis tersebut memungkinkan dapat menerima siswa dari segala penjuru 

wilayah kecamatan. 

 SMP Negeri 2 Pattallassang sangat mudah dicapai oleh para siswa, dan secara 

demografis mata pencaharian orang tua sangat heterogen baik PNS, ABRI, 

wiraswasta, pedagang, petani, buruh bangunan, dan lainnya. Incam perkapita orang 

tua siswa perbulan sebesar kurang lebih antara Rp 500.000 – 2juta rupiah, persentase 

ekonomi orang tua siswa 80 persen berada di bawah garis keluarga  pra sejahtera dan 

20 persen berada pada garis keluarga  sejahtera. Dengan demikian kondisi sosial 

masyarakat dilingkungan sekolah  mendukung. 
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SMP Negeri 2 Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Unit Sekolah Baru (USB) dibangun pada 

tanggal 29 November 2006 dan dioperasikan pada tanggal 17 Juli 2006 dengan 

izin operasional Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gowa No. 

1905/DPN-GW/VIII/2006 Tgl. 14 Agustus 2006 dan SK Penetapan lahan oleh 

Bupati Gowa.. sekolah ini merupakan harapan masyarakat agar bisa menjadi 

sekolah cerdas dan bertaraf Internasional (SBI) di masa datang.
74

 

SMP Negeri 2 Pattallassang dibangun dengan menggunakan dana Block 

Grand sebesar Rp 1.188.800.000,- bantuan dari Australia dalam program 

kerjasama Australia – Indonesia 2006 (Partnership Australia-Indonesia). Sekolah 

ini dikerjakan oleh komite pembangunan dari unsur PNS sebagai ketua Komite 

Pembangunan sekaligus Kepala Sekolah. Masyarakat sekitar menjadi anggota 

komite. Adapun struktur organisasi Komite Pembangunan SMP Negeri 2 

Pattallassang sebagai berikut: 

Ketua Komite  : Hartati, S.pd. M..Pd. 

Sekretaris  : Jufri Dg. Rate 

Bendahara  : Marzuki Dg. Ngewa 

Administrasi Keuangan  : M. Jufri Dg. Faewa 

Pelaksana  : Abd. Rahman 

                                                           
 

74
 Tata Usaha SMP Negeri 2 Pattallassang, “Wawancara”, di SMP Negeri 2 Pattallassang, 

Tanggal 23 Oktober 2019 



59 

 

 

Asisten Pelaksana  : Dg. Gassing 

Teknik Sipil  : Nuraeni, BAE 

Teknik Instalasi Elektro/Listrik :    Abd. Rahim 

Penjaga malam  : Dg. Sila 

Logistik  : M. Zain Dg. Tayang 

Konsultan  : Ir. Yunus TangeRusdi 

 

 Para pekerja direkrut dari masyarakat sekitar dan diasuransikan selama 

bekerja. Didirikan pada tahun 2006 silam oleh pemerintah kabupaten, guna 

memenuhi kebutuhan sarana pendidikan. SMPN 2 Pattallassangdibangun di atas 

lahan seluas 6.230m² dengan jumlah bangunan sampai saat ini 11  bangunan terdiri 

atas 10 gedung dan 1 sarana ibadah. Adapun Tenaga pendidik dalam kegiatan 

belajar mengajar berasal dari berbagai sekolah, dan pejabat yang memimpin di 

SMPN 2 Pattallassangberturut-turut adalah sebagai berikut:  

1) Hartati,S.Pd., M.Pd. beliau mendapat kepercayaan untuk mengelola dan 

memimpin sekolah SMPN 2 PattallassangGowa sejak tahun 2006 s.d. tahun 2016.  
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2) Selanjutnya Drs. Arifuddin B, M.Pd. mendapat kepercayaan sebagai orang kedua 

untuk memimpin dan mengelola sekolah SMPN 2 Pattallassangsejak tahun 2017 s.d. 

Sekarang.
75

 

 Berdasarkan peryataan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

semenjak berdirinya SMPN 2 Pattallassang dari tahun 2006 sampai sekarang sudah 

terjadi satu kali pergantian kepala sekolah.  

2. Visi dan Misi  

a. Visi  

Terwujudnya Peserta Didik Indonesia Yang Cerdas,   Kompetitif Di Bidang IPTEK 

Berdasarkan IMTAQ dan berkarakter serta berwawasan lingkungan. 

b. Misi   

1) MewujudkanpengembangankurikulumdanStandarKelulusan 

(SKL)satuanpendidikan yanglengkap, adaktifdanproaktif. 

2) Mewujudkanpembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, danmenyenangkan. 

3) Mewujudkan masyarakat sekolah yang agamais, partisipatif, berbudaya 

danberkarakter. 

4) Mewujudkan prestasi baik dibidang akademik maupun dibidang non akademik. 

5) Mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. 

6)  Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang relevan dan mutakhir. 
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7) Mewujudkan manajemen standar  pengelolaan pendidikan. 

8) Mewujudkanstandarpenilaianpendidikan. 

9) Mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, asri, aman, dan nyaman. 

10) Mewujudkan pembelajaran yang berbasis Lingkungan. 

11) Mewujudkan Pembelajaran yang menerapkan karakter Lingkungan.
76

 

3. Tujuan sekolah   

1) Memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang lengkap, 

adaktif dan proaktif. 

2) Mampu melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 

3) Memiliki masyarakat sekolah yang agamis. 

4) Memperoleh piala dalam kegiatan lomba dibidang akademik dan non 

akademik. 

5) Memiliki tenaga pendidik dan pendidikan yang professional dan lulus 

sertifikat. 

6) Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang relevan dan mutakhir. 

7) Melakukan layanan manajemen standar pengelolaan pendidikan. 

8) Memiliki perangkat penilaian kelas VII, VIII, dan IX sesuai dengan standar 

penilaian pendidikan. 

9) Memiliki lingkungan sekolah yang sehat, asri, aman, dan nyaman. 

10)  Memiliki pembelajaran berbasis lingkungan. 

                                                           
 

76
 Tata Usaha SMP Negeri 2 Pattallassang, “Wawancara”, di SMP Negeri 2 Pattallassang, 

Tanggal 23 Oktober 2019 



62 

 

 

11)  Memiliki pembelajaran yang menerapkan karakter lingkungan.
77

 

 Demikian Visi, Misi dan Tujuan Dari Sekolah SMPN 2 Pattallassang agar 

menjadi sekolah percontohan dan sekolah yang ideal demi menyukseskan proses 

belajar mengajar agar menjadikan guru-guru dan siswa-siswi yang berkualitas. 

4. Profil SMAN 10 Gowa  

a. Identitas Sekolah  

Nama Sekolah  : SMPN 2 Pattallassang 

NSS    : 201190315002 

Jenjang Pendidikan : SMP 

Status Sekolah  : Negeri 

Akreditas  : A 

b. Lokasi Sekolah    

Alamat    :Jl. Poros Pallatikang, Kec. Pattallassang 

Desa/Kelurahan : Pallantikang 

Kecamatan  : Pattallassang 

c. Data Pelengkap Sekolah  

MBS   : Ya Luas Tanah Milik : 6.230m² 

SK Pendirian Sekolah   : 1905/DPN-GW/VIII/2006 

                                                           
 

77
 Tata Usaha SMP Negeri 2 Pattallassang, “Wawancara”, di SMP Negeri 2 Pattallassang, 

Tanggal 23 Oktober 2019 



63 

 

 

Tgl SK Pendirian    : 2006-08-14 

Status Kepelikan    : Pemerintah Pusat  

SK Izin Operasional   : 1905/DPN-GW/VIII/2006 

SK Akreditasi     : 106/SK/BAP-SM/X/2015 

Tgl SK Akreditasi   : 2006-08-14
78

 

 

STRUKTUR ORGANISASI SMPN 2 PATTALLASSANG 

TAHUN AJARAN 2017/2018 

 Komite Sekolah  : M. Jufri 

 Kepala Sekolah  : H. Mapparuntu, S.Ag.,M.Pd 

 Wakil Kepala Sekolah  : Rahman,S.Ag 

 Koordinator Ekstrakurikuler : Trisnawahyuni, S.Pd 

 Koordinator TU  : Rahmawati, S.Pd 

 Wakasek Urusan Pengajaran : Andi Tawakkal, S.Pd., M.Pd 

 Wakasek Urusan Kesiswaan : Iryanti Rauf, SH.,S.Pd 

 Wakasek Urusan Sarpras : Arifuddin,S.Pd. 
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 Wakasek Urusan Humas : Syarifuddin, S.Ag., M.Ag. 

 Wali Kelas    : VII, VIII, & IX.
79

 

TABEL 2.0  

Nama-nama Tenaga Pendidik SMPN 2 Pattallassang : 

No. Nama Pendidik Prodi Kepegawaian 

1. H.Mapparuntu,S.Ag.,M.Pd Agama Islam PNS 

2. Rahman,S.Ag.  Agama Islam PNS 

3. Arifuddin,S.Pd. PJOK PNS 

4. Andi Tawakkal,S.Pd.,M.Pd. Matimatika PNS 

5. Nurlaelah,S.Pd.  IPS Terpadu PNS 

6. Iryanti Rauf,SH.,S.Pd.  PKN PNS 

7. Hasmeidar,S.Si. IPA Terpadu PNS 
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8. Nasmiati,S.Ag. Agama Islam PNS 

9. Indah Mekar Sari,S.Pd. IPS Terpadu PNS 

10. Raihanah,S.Pd.I. Bhs. Inggris PNS 

11. Trisnawahyuni,S.Pd. Matimatika PNS 

12. Hapsah,S.Pd. Bhs. Indonesia PNS 

13. Sitti Aisyah,S.Pd. Seni Budaya PNS 

14. Siti Aisyah,S.Pd. Matematika PNS 

15. Rahmawati,S.Pd. Bhs. Indonesia Honor Sekolah 

16. Rahmawati ,S.Pd. Prakarya Honor Sekolah 

17. Hj.Sri Syamti,S.Pd. Bhs. Indonesia Honor Sekolah 

18. Muh.Asri,S.Pd. IPA Terpadu Honor Sekolah 

19. Marwani Umar,S.Pd Bhs. Inggris Honor Sekolah 
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20. Arinda Azis,S.Pd. Seni Budaya Honor Sekolah 

21. Supardi,S.Pd. PJOK Honor Sekolah 

22. Amiliyah Ahmad,S.Pd. Bhs. Indonesia Honor Sekolah 

23. Sri Karmila, S.Pd. Bhs. Daerah Honor Sekolah 

24. Muhammad Nasir  ,S.Hum Bhs. Indonesia Honor Sekolah 

25. Agustina, S.Pd. Bhs. Daerah Honor Sekolah 

26. Nur Padilah, S.Pd. PJOK Honor Sekolah 

Sumber Data : SMPN 2 Pattallassang 

                Berdasarkan data keadaan guru di atas, bahwa data tersebut telah sesuai 

dengan PP RI No.10 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Bab VI Pasal 28 No.2 

bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud ayat(1) adalah tingkat 

Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Pendidikan yang dibuktikan 

dengan Ijazah ada/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang 

undangan yang berlaku. 
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B. Potret Dekadensi Moral di SMP Negeri 2 Pattallassang 

 Masa remaja adalah masa dimana manusia sangat labil. Pada masa ini, orang 

tua, sekolah dan lingkungan dapat mengarahkan remaja untuk melakukan kebaikan 

dan kebajikan. Generasi muda memiliki kontribusi besar dalam membangun dan 

memakmurkan Negara. Namun, usia tersebut sangat mudah dimanfaatkan dan dirusak 

oleh orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga yang tidak bertanggung jawab 

sehingga kerusakan yang menimpa para pemuda bagaikan lingkaran setan yang sulit 

untuk dilepaskan.
80

 

 Sesungguhnya bagian-bagian yang sangat penting yang tersentuh oleh 

pengaruh keterpurukan secara jelas dan paling tampak ialah segi pemikiran, dan 

metode-metode yang paling berbahaya dalam bidang pemikiran beserta cabang-

cabangnya adalah metode yang berkaitan dengan pemikiran dalam bidang 

pendidikan, yang mampu membentuk dan mencetak generasi umat serta member 

suatu karakter wataknya.
81

 

                Persoalan moral merupakan persoalan praktis, akan tetapi tidak semua 

persoalan praktis menjadi persoalan moral. Karena moral membicarakan masalah 

yang baik dan buruk, salah dan benar serta apa saja yang boleh dilakukan dan apa 

saja yang harus ditinggalkan. Pertimbangan moral seseorang adalah tergantung 
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kepada situasi dan keadaan di suatu tempat,misalnya keadaan dimana dia dibesarkan 

dalam sistem sosial atau kelas mana dia hidup dan dalam lingkungan, kepercayaan 

atau agama apa mereka dibesarkan.
82

 

 Dalam pandangan Islam, moral adalah tingkah laku yang mulia, yang 

dilakukan oleh manusia dengan kemauan  yang mulia dan untuk tujuan yang mulia 

pula, sedangkan manusia yang memiliki moral atau akhlak adalah sosok yang mulia 

dalam kehidupannya secara lahir dan batin, yang sesuai bagi dirinya sendiri dan juga 

bagi orang lain. Prinsip-prinsip moral yang dibawa oleh Islam bertujuan untuk 

mengatur kehidupan manusia yang mencakup perilakunya dalam berinteraksi dengan 

individu maupun kelompok masyarakat.
83

 

 Menurut Bapak Rahman, S. Ag. Selaku Koordinator BK di SMPN 2 

Pattallassang mengatakan bahwa: 

"Dekadensi moral pada Siswa SMP artinya kemerosotan moral siswa dari 

yang tadinya baik menjadi kurang baik".
84
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      Dekadensi Moral merupakan kemerosotan atau kemunduran suatu akhlak 

seseorang. Menurut H.Mapparuntu,S.Ag Selaku Kepala Sekolah : 

“Dekadensi Moral artinya kemerosotan atau kemunduran tingkah laku 

seseorang, dominan terjadi pada remaja tapi sebenarnya semua usia tidak 

terlepas dari dekadensi moral ini. Baik itu dari sisi Agama, sosial, dan masih 

banyak lagi. Dan itu Mempengaruhi akhlak bahkan kepribadian seorang siswa 

tersebut”.
85

 

 Tentang Potret Dekadensi Moral, H.Mapparuntu,S.Ag Selaku Kepala 

Sekolah, SMPN 2 Pattallassang Mengatakan : 

"Pada hakikatnya tidak ada sekolah yang tidak medapatkan problem sejenis 

Dekadensi Moral. Apalagi karena lingkungan pendidikan adalah wadah bagi 

Siswa-siswa yang memiliki karakter dan dari latar belakang yang berbeda-

beda, Di sini Kami berusaha menjadikan SMPN 2 Pattallassang sebagai 

sekolah percontohan dan sekolah terbaik di kecamatan Pattallassang maupun 

di luar kecamatan. Adapun  dekadensi moral yang terjadi di sini dek, seperti 

Terlambat ke sekolah, Bolos, Alpa atau tanpa keterangan, Pakaian tidak rapi, 

Bermain-main saat proses belajar, Rambut Tidak Rapi, Balap-balapan di jalan 

saat waktu istirahat sekolah, Merokok di sekolah, Meminum-minuman keras, 

Taruhan bola, Berperilaku kurang sopan kepada guru, Ribut sehingga 

mengganggu kelas lain, Mengeluarkan perkataan yang kurang baik, serta tidak 

mengikuti sholat atau jum‟at ibadah yang diselenggarakan oleh Pihak 
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Sekolah. tapi kami selalu berusaha meminimalisirnya agar semakin berkurang 

dan kalau bisa tidak ada."
86

 

 Dari pernyatan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ada beberapa 

dekadensi moral yang terjadi di SMPN 2 Pattallassang yaitu Terlambat ke sekolah, 

Bolos, Alpa atau tanpa keterangan, Pakaian tidak rapi, Bermain-main saat proses 

belajar, Rambut Tidak Rapi, Balap-balapan di jalan saat waktu istirahat sekolah, 

Merokok di sekolah, Meminum-minuman keras, Taruhan bola, Berperilaku kurang 

sopan kepada guru, Ribut sehingga mengganggu kelas lain, Mengeluarkan perkataan 

yang kurang baik, serta tidak mengikuti sholat atau jum‟at ibadah yang 

diselenggarakan oleh Pihak Sekolah. 

 Adapun Faktor penyebab dekadensi moral dapat terjadi di SMPN 2 

Pattallassang yaitu : 

a.  Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua kepada anak 

Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak di 

lingkungan rumah karena kesibukan dan kurang memperhatikan anak-anak dapat 

mempengaruhi moral anak.. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

bapak H.Mapparuntu,S.Ag selaku Kepala sekolah SMPN 2 Pattallassang 

mengatakan, bahwa:   

“Dekadensi Moral sangat mudah masuk kepada anak remaja yang sebenarnya 

masih sangat labil. Disinilah tugas orang tua untuk memberikan perhatian dan 

pengawasan lebih kepada anak-anak mereka.Sekolah memang berusaha 

meminimalisir dan menanggulangi dekadensi moral.Tapi sejatinya, 
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keluargalah yang menjadi pendidik paling pertama bagi anak-anak.Karena 

pulang dari sekolah, kami sudah tidak bisa mengawasi mereka seperti di 

sekolah”.
87

 

 Hal senada juga disampaikan bapak Rahman, S. Ag selaku guru BK, 

mengatakan bahwa: 

“Salah satu factor dekadensi moral dapat terjadi karena sebagian besar orang 

tua terlalu memanjakan anaknya. Seperti diizinkan membawa motor ke 

sekolah, gaya rambut yang banyak modelnya, uang jajan yang sangat banyak 

sehingga banyak dari mereka yang menggunakan uangnya untuk membeli hal-

hal yang mengarahkannya ke hal-hal negative. selain itu dari keluarganya 

yang tidak mengajarkan anak berbuat baik seperti halnya anak diajari 

menggunakan bahasa yang baik ketika bica dengan orang yang lebih tua, 

sehingga di dalam kehidupan sehari-hari anak menjadi kasar bahkan kurang 

sopan ketika berbicara dang menggunakan bahasa yang benar. Bahkan banyak 

orang tua yang menggunakan kata-kata yang tidak baik diucapkan dihadapan 

anak-anaknya sehingga mereka menirunya”.
88
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 Dengan kurangnya perhatian dan pengawasan dari kedua orang tua siswasiswi 

serta orang tua yang memberikan contoh secara tidak langsung, itu dapat memicu 

anak untuk bergaul secara bebas. Sehingga butuh control dan pengawasan dari orang 

tua untuk membatasi pergaulan anak.  

b. Pengaruh lingkungan dari luar sekolah  

 Pergaulan siswa di luar sekolah dapat menyebabkan dekadensi moral terlebih 

lagi jika memilih teman bergaul yang salah sehingga dapat mempengaruhi keyakinan 

dan pemikiran siswa, apalagi bergaul dengan orang yang tidak berpendidikan, sering 

mabuk mabukan, berjudi, dan minum-minuman keras otomatis akan terpengaruh dan 

merubah karakter kepribadian seorang siswa.  

 Pernyataan ini diperkuat oleh Hasil wawancara dengan Bapak 

H.Mapparuntu,S.Ag selaku kepala sekolah SMPN 2 Pattallassang : 

 “Anak-anak yang cenderung masih labil, sangat mudah terpengaruh oleh apa 

yang mereka lihat di luar sana. Apalagi jika itu adalah hal yang membawa 

kesenangan.Karena cenderung, jika seseorang kurang bahagia di lingkungan 

keluarganya, maka ia akan mencari kesenangan di lingkungan sosialnya 

terutama bersama teman-temannya”.
89
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 Dilanjut dengan pernyataan Pak Rahman, S. Ag Selaku Guru BK mengatakan 

bahwa:  

  “Pernah kedapatan seorang anak berseragam sekolah merokok. Dia mengaku 

ternyata dia sudah terbiasa merokok di luar.Pernah juga ada siswa yang 

kedapatan merokok, pas ditanya, dia menjawab dipaksa oleh temannya yang 

jauh lebih tua dari dia Tapi temannya bukan siswa di sini”.
90

 

 Berdasarkan pernyataan di atas faktor penyebab terjadinya Dekadensi Moral 

juga di sebabkan dari faktor luar sekolah, maka dari itu penting adanya perhatian 

yang lebih dari orang tua maupun pihak sekolah untuk menumbuhkan rasa 

kekeluargaan dan kebahagiaan demi menghindari terjadinya Dekadensi Moral.   

 Dekadensi Moral memiliki dampak yang sangat besar bagi siswa, yaitu : 

a. Menurunnya prestasi terhadap siswa-siswi  

 Kebiasaan yang kurang baik dapat mengurangi kemampuan siswa untuk 

mengejar prestasi di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak 

H.Mapparuntu,S.Ag.,M.Pd Selaku kepala sekolah : 

 "Kami berusaha menjadikan Sekolah SMPN 2 Pattallassang ini sebagai 

Sekolah percontohan, dengan melatih siswa-siswi agar dapat bersaing dengan 

sekolah lain. Namun memang tidak mudah karena karakter mereka semua 
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tidak sama. Ada yang memang serius mengejar prestasi tapi ada juga beberapa 

yang kurang tertarik.Padahal pada awalnya mereka semua sangat bersemangat 

waktu baru masuk sekolah.Ada juga yang prestasinya menurun, dan diketahui 

banyak yang terkena dekadensi moral diakibatkan pergaulan dan terlebih efek 

globalisasi."
91

 

 Membaca pernyataan di atas yang dimana pada usia remaja maupun sudah 

dewasa masih perlu adanya bimbingan dari guru maupun orang tua, dimana kita 

ketahui bersama bahwa jika berada di lingkungan keluarga maka orang tualah 

yangberperan penting dalam mendidik anaknya sedangkan jika berada di 

lingkungansekolah maka guru menjadi orang tua di sekolah untuk mendidik dan 

memberikan pengarahan kepada anak muridnya untuk senantiasa menghindari yang 

namanya pergaulan bebas. 

b. Akhlak yang kurang baik 

 Pada umumnya Remaja memiliki kepribadian yang masih sangat 

labil.Kepribadian terbentuk dari kebiasaan. Remaja sangat mudah terpengaruh dan 

jika mereka terkena dekadensi moral, maka akhlak mereka yang tadinya cukup baik, 

akan berubah menjadi kurang baik. 

 Menurut Pak Rahman, S. Ag Selaku Guru BK mengatakan bahwa:  
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 "Siswa-siswi dididik dengan sebaik mungkin namun ada sebagian dari mereka 

yang membawa kebiasaannya dari luar yang bisa dikatan kurang baik. 

Sehingga dapat mempengaruhi kebiasaan dan karakter anak-anak lain. 

Lamabat laun akan mebuat siswa-siswi menjadi Membangkang, terlambat, 

tidak masuk sekolah tanpa keterangan, bahkan sampai bolos".
92

 

 Berdasar pada pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga sangat 

berperan penting untuk membentuk Akhlak baik anak agar tidak mudah rusak, 

dibantu oleh sekolah dan bersama-sama mendidik anak-anak agar menjadi generasi 

penerus yang lebih baik dari generasi sebelumnya. 

C. Peran Manajemen Dakwah dalam menanggulangi Dekadensi Moral di SMPN 

2 Pattallassang 

 Sebelum penulis melanjutkan pembahasan tentang Peran Manajemen 

Dakwahdalam Menanggulangi Dekadensi Moral di SMN 2 Pattallassang, penulis 

terlebih dahulu memberikan pembahasan tentang  peran Manajemen Dakwah secara 

umum. Peran Manajemen Dakwah adalah untuk mengatur segala kegiatan 

pelaksanaan Dakwah dimulai dari perencanaan, pengorganisaian, pelaksanaan, dan 

pengendalian yang telah disusun sedemikian rupa. Sehingga saat melakukan kegiatan 

atau aktivitas Dakwah dapat berjalan dengan baik dan mencapai misi dari 

perencanaan yang telah ditetapkan.  
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 Peran Manajemen Dakwah dibutuhkan untuk menjadikan insan beriman dan 

bertaqwa, beribadah dengan istiqamah, terdidik, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, 

dan selalu mengembangkan kepribadiannya untuk kemanfaatan pribadi, lingkungan, 

agama dan masyarakat luas.  

 Adapun upaya- upaya yang dilakukan untuk menaggulangi dekadensi msoral 

pada siswa SMPN 2 Pattallassang diantaranya sebagai berikut:  

 Peran Manajemen Dakwah Dalam Menanggulangi Dekadensi Moral di 

SMAN 10 Gowa: 

1. Terlambat ke sekolah 

H.Mapparuntu,S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Pattallassang 

Mengatakan : 

"Di SMPN 2 Pattallassang ini, kami menerapkan kedisiplinan Siswa-siswi 

harus berada di sekolah sebelum pukul 07:30 karena setiap hari senin ada 

upacara bendera dan setiap pagi pada hari selasa sampai sabtu ada apel pagi 

dan akan di cek oleh wali kelasnya siapa yang tidak hadir dan akan ditindak 

lanjuti sesuai tahapan di SMPN 2 Pattallassang. Sehinggaakan ketahuan yang 

terlambat dan akan diberikan sanksi sebagai efek jera bagi siswa".
93
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           SMPN 2 Pattallassang adalah sekolah yang sangat mengedepankan 

kedisiplinan. Senin ada upacara dan selasa sampai sabtu ada apel pagi. Sebagai 

nasihat dan pemotivasi siswa dan sebagai penanda adanya siswa yang tidak datang 

tepat waktu. 

2. Alpa (tanpa keterangan) dan bolos 

Sekolah adalah empat para siswa mencari ilmu dan didik. Bolos dan tanpa 

keterangan sangat merugkan para siswa dan jika tidak ditindak lanjuti akan mrenjadi 

kebiasaan dan terjadi terus menerus. H.Mapparuntu,S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala 

Sekolah SMPN 2 Pattallassang Mengatakan : 

"Untuk menanggulangi dekadensi moral yang satu ini dek, Pertama Guru 

yang mengajar pada waktu itu akan mencari  informasi dari siswa lain 

mengapa tidak masuk. Lalu dilaporkan kjepada wali kelasnya untuk 

ditangani.jika tidak mampu ditangani oleh wali kelas, maka diserahkan 

kepada Pembina OSIS.Dan jika masih belum bisa, maka diserahkan kepada 

Guru BK. Dan jika tetap tidak bisa maka diserahkan kepada kepala sekolah. 

biasanya siswa yang sampai ditahap akhir yaitu kepala sekolah, kemungkinan 

besar akan dikeluarkan."
94
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 Berdasar pada pernyataan narasumber, penulis dapat menarik kesimpulan, ada 

suatu tahapan yang tersistematis yang berperan ketika didapati ada satu dekadensi 

moral yang terjadi pada siswa. 

3. Pakaian tidak rapi, 

 H.Mapparuntu,S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Pattallassang 

Mengatakan : 

 "Semua siswa didik untuk menjaga kerapihan pakaian mereka.Semua 

guru juga harus rapi karena semua guru bertugas untuk mengawasi siswa yang 

jumlahnya  520, sekaligus menjadi contoh bag mereka.Bagi siswa yang 

kedapan melanggar atau tidak sengaja, masih diberikan teguran pada saat itu 

juga. Tapi jika ketahuan berulang kali, akan diambil alih oleh wali kelas 

sampai ditahap guru BP."
95

 

 Berdasar pada pernyataan narasumber, penulis dapat menarik kesimpulan, 

adanya kerjasama oleh para guru yang telah diatur tahapan-tahapannya ketika 

didapati ada satu dekadensi moral yang terjadi pada siswa. 

4. Bermain-main saat proses belajar, 

 H.Mapparuntu,S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Pattallassang 

Mengatakan : 
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"Di sinilah peran guru yang mengajar pada saat itu juga dalam menarik 

perhatian para siswa dan mengundang minat mereka. Dikontrol setiap saat 

agar kedisiplinan menjadi suatu kebiasaan bagi mereka".
96

 

 Seorang pendidik tentunya harus mampu menguasai dirinya dan 

menempatkan dirinya sebagai contoh dan orang tua. Agar mampu mengendalikan 

suasana proses belajar mengajar. 

5. Rambut Tidak Rapi, 

 H.Mapparuntu,S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Pattallassang 

Mengatakan : 

 "Di SMPN 2 Pattallassang ada peraturan panjang rambut hanya satu senti 

demi kerapihan. Karena banyak Siswa SMP Yang dominan menyukai gaya 

rambut yang modelnya berfariasi. Sedangkan di SMPN 2 Pattallassang 

mengedepankan kedisiplinan, sehingga ada jadwal yang tersusun rapi setiap 

tanggal 10 akan diadakan pemeriksaan rambut. Jika ada yang rambutnya 

melebihi satu senti, maka akan dipotong pada saat itu juga. Dan dikontrol 

setiap hari dan diingatkan setiap ada guru yang melihat siswa yang rambutnya 

panjang."
97
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 Berdasar pada pernyataan narasumber, penulis dapat menarik kesimpulan, ada 

suatu keunikan dari SMPN 2 Pattallassang. Yaitu panjang rambut yang berbeda 

dengan beberapa sekolah lain.  

6. Balap-balapan di jalan saat waktu istirahat sekolah, 

 H.Mapparuntu,S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Pattallassang 

Mengatakan : 

 "Tidak jauh dari SMPN 2 Pattallassang ada Jalanan yang panjang dan sepi 

menuju ke lapangan golf. Jalanan di sana cukup mulus dan tidak banyak 

kendaraan yang lalu lalang. Dan banyak orang yang sering mengadakan 

balapan di sana. Dan juga pernah ada beberapa orang yang meninggal di sana 

akibat balapan.Sehingga pihak sekolah bekerjasama dengan polisi setempat 

agar jika melihat ada remaja yang terlihat balapan liar sekiranya ditangkap 

dan ditahan dikantor polisi lalu dihubungi sekolah dan orang tuanya..dan 

beberapa kali juga perwakilan dari kepolisian setempat untuk membawakan 

smabutam di SMPN 2 Pattallassang atau menjadi Pembina Apel di SMPN 2 

Pattallassang untuk menghimbau para siswa-siswi , termasuk yang kedapatan 

bolos di jam pelajaran. tapi jika tidak bisa diatasi maka akan dikeluarkan 
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sekolah sekolah. karena jika tidak, maka akan berdampak pada teman-

temannya yang lain."
98

 

 Ditambahkan oleh Siswa bernama Muhammad Rafli, mengatakan : 

 "iye kak, karena banyak yang naik motor pergi sekolah. baru itu motornya 

tidak di area sekolah na simpan. Tapi di depan kantor camat atau depan 

masjid di luar sekolah. ada juga di rumahna warga nasimpan jadi gampangi 

pergi motor-motor." 

Berdasarkan pernyataan di atas, tidak dipungkiri lagi peran orang tua dalam 

mengawasi anaknya yang mengizinkan anaknya membawa motor di bawah umur 

perlu ditingkatkan. 

7. Merokok di sekolah 

 H.Mapparuntu,S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Pattallassang 

Mengatakan : 

"Pernah ada kedapatan siswa merokok di Toilet sekolah.dan langsung 

ditangani dengan prosedur yang berlaku. Ditangani oleh wali kelasnya, jika 

tidak bisa maka ditangani oleh Pembina OSIS, jika tidak bisa ditangani oleh 

                                                           
98

 H.Mapparuntu,S.Ag (48 Tahun), Kepala Sekolah sekaligus Guru Pendidikan Agama Islam, 

Wawancara, di SMPN 2 Pattallassang, Tanggal 22 Oktober 2019. 



82 

 

 

guru BK. Sekaligus memanggil orang tua siswa. Dan jika masih tidak bisa 

akan diserahkan kepada kepala sekolah."
99

 

8. Taruhan bola, 

 H.Mapparuntu,S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Pattallassang 

Mengatakan : 

"Para siswa sangat senang bermain sepak bola hingga setiap harinya 

melakukan pertandingan antara kelas di lapangan sekolah.Namun pernah 

tertangkap antar kelas itu taruhan bermain bola. Misalnya, team yang kalah 

harus membeli bola pada esok ahrinya.Sehingga para guru mengambil 

tindakan untuk menasehatinya. Khususnya Wali kelas yang menaungi 

langsung disetiap kelas."
100

 

 Menurut Muhammad Rafli salah satu siswa SMPN 2 Pattallassang : 

 "iye banyak biasa assewai kak. Ta‟dua ribu na bayar yang kalah" 

 Berdasarkan pernyataan di atas, taruhan bola termasuk salah satu dekadensi 

moral yang terjadi di SMPN 2 Pattallassang. 
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9. Berperilaku kurang sopan kepada guru, Mengeluarkan perkataan yang kurang baik 

dan Ribut sehingga mengganggu kelas lain 

 H.Mapparuntu,S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Pattallassang 

Mengatakan : 

"Kebanyakan remaja diusianya yang labil, jika bercanda bisa kelewatan 

hingga hal yang sedikit berlebihan dianggapnya masih wajar tanpa empati 

terhadap disekitarnya.seperti berkata yang kurang baik kepada temannya atau 

kepada gurunya. Jika hal seperti ini terjadi, maka akan diberikan nasihat atau 

pencerahan oleh guru yang sedang mengajar lalu ke wali kelasnya."
101

 

10. Tidak mengikuti sholat dzuhur  atau jum‟at ibadah yang diselenggarakan oleh 

Pihak Sekolah. 

 Shalat Dzuhur dilakukan secara berjamaah oleh para siswa, guru dan seluruh 

sifitas akademik merupakan salah satu program kerja yang wajib dilakukan dalam 

upaya membantu menyadarkan siswa-siswi akan kewajiban sebagai penganut ajaran 

Islam.   

"sholat inikan kewajiban ya, itu  ergantung dari lingkungan keluarganya yang 

membentuk kebiasaannya. Tapikan tidak semua keluarga ibadahnya baik. Jadi 

disinilah keami ingin membiasakan  mereka sholat dzuhur. Dalam hal ini, 
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para siswa akan diawasi dan diabsen oleh wali kelasnya agar tidak ada yang 

melarikan diri. Dan yang melanggar akan dinasihati dan dikenakan sanksi."
102

 

Hal senada juga disampaikan oleh  Bapak Rahman,S.Ag, selaku Guru BK Dan Guru 

Agama SMPN 2 Pattallassang : 

“Alhamdulillah sejak sekolah ini didirikan, sekolah ini memiliki Mushola 

yang sengaja dibangun supaya menjadi pusat aktifitas Agama di Sekolah ini. 

Khususnya Sholat Dzuhur secara berjamaah dirangkaikan dengan Qultum 

dari para siswa yang dirolling setiap hari kecuali hari jum‟at.sehingga 

membuat Para siswa lebih terbiasa menggunakan waktunya di Masjid”. Jadi 

setiap kelas di rolling setiap harinya untuk adzan pukul 11:46, tidak lama 

kemudian mereka iqomah, lalu salah 1 guru yang menjadi Imam. Dilanjutkan 

qultum singkat dari kelas yang bertugas.Jadi ada perwakilan dari kelasnya 

untuk protocol dan ada yang diamanahkan untuk Qultum.
103

 

11. Jumat Ibadah   

Pihak sekolah menyelenggarakan kegiatan rutin setiap satu pekan sekali yakni 

jumat ibadah, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari jumat. Semua  siswa siswi dituntut 

berkumpul dimasjid untuk melaksanakan kegiatan rutin yakni jumat ibadah, 
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pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan H.Mapparuntu,S.Ag., M.Pd. 

Selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Pattallassang mengatakan bahwa : 

“Jumat ibadah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di Sekolah setiap 

hari jumat, dalam pelaksanaannya, Pihak sekolah merencakan dan menyusun 

apa-apa yang dibutuhkan untuk mengadakan kegiatan jum‟at ibadah, diawali 

dengan  Shalat dhuha yang dilakukan secara berjamaah, para guru yang 

menyediakan konsep, dari susunan acara, penataan tempat dan konsumsi. 

Kemudian yang membaca susunan acara adalah perwakilan dari kelas yang 

bertugas yang dirolling setiap pecan, kemudian dan yang mengisi 

Ceramah/Qultum  yang dibawakan oleh Ustadz atau dari pihak sekolah, 

bahkan sekarang semua siswa dilatih untuk bisa membawakan ceramah atau 

setidaknya perwakilan dari masing-masing kelas”.
104

 

Hal senada juga disampaikan bapak Rahman,S.Ag. selaku guru BK mengatakan 

Bahwa:  

“Kita mengadakan Jum‟at ibadah, sholat Dhuha secara berjamaah, dan 

mendengarkan Qultum. Di sini, bukan hanya guru.Namun para siswa juga 

dilatih membawakan ceramah singkat dihadapan semuanya agar mental dan 

kemampuan siswa terbentuk. Sehingga saat lulus dari SMP nanti, mereka 
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punya bekal yang lebih baik lagi. Siapa tahu ada yang bisa menjadi ahli 

Agama diusia muda”.
105

 

 Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

kegiatan jumat ibadah yang dilakukan oleh pihak sekolah sangat membantu 

siswasiswi agar terhindar dari terjadinya dekadensi moral, karena dengan adanya 

kegiatan ini maka otomatis tingkat kesadaran dalam beragama siswa-siswi di SMPN 

2 Pattallassang meningkat.  

 Pernyataan diatas menunjukkan beberapa upaya dalam mencegah Dekadensi 

moral.Dimana kewajiban shalat menjadi pedoman hidup masing-masing individu 

dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat baik jasmani dan rohani sehingga 

tingkat kesadaran siswa-siswi semakin meningkat. 

13. Peningkatan pembinaan mental 

 Untuk menjadikan seseorang siswa sehat mentalnya dan memiliki 

kepribadianyang baik, maka perlu melalui pembinaan yang sungguh-sungguh yang 

dilakukan sejak kecil. Semua nilai yang penting harus masuk dalam pembinaan 

pribadi sejak kecil maka pihak sekolah  meningkatkan pembinaan mental, menurut 

H.Mapparuntu,S.Ag.,M.Pd : 
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 “Pembinaan mental siswa sangat diperlukan agar dapat menanggulangi dan 

mengrhindarkan Siswa dari dekadensi moral. Setidaknya dengan pembinaan 

mental, dekadensi moral dapat diminimalisir untuk kedepannya. Baik itu 

berupa motivasi, latihan qultum, latihan berorganisasi, dan lain sebagainya 

demi meningkatkan kualitas diri siswa. Salah satu contohnya yaitu kurangnya 

siswa yang bermasalah dan semakin banyaknya prestasi yang didapatkan 

sekolah berkat hasil kerja keras para siswa".
106

 

 Hal senada juga disampaikan oleh bapak Rahman, S.Ag. selaku guru BK 

Bahwa: 

 “Pembinaan moral adalah tuga para guru sebagai orang tua siswa di sekolah. 

Agar guru bukan hanya mengajar namun memang benar-benar mendidik agar 

siswa juga semakin berkualitas.Dan Alhamdulillah selama menjadi Guru BK, 

setiap tahunnya semakin berkurang siswa yang saya dapat bermasalah”.
107

 

 Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menarik kesimpulkan bahwa 

penmbinaan mental siswa sangat penting untuk ditingkat dalam suatu sekolah 

terhadap para siswa. Dan pada sekolah SMPN 2 Pattallassang ini, 

peningkataanpembinaan mental siswa-siswi tentu sangat berpengaruh  supaya 
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menjadi Siswa-siswi yang semakin berkualitas.Apalagi dalam pembinaan mental 

tersebut siswa-siswi diberikan pencerahan, motivasi dan pelatihan-pelatihan. 

14. Menciptakan rasa aman dan nyaman dalam lingkungan sekolah  

 Keamanan dan kenyamanan adalah bagian yang sangat penting dalam 

melaksanakan proses interaksi baik proses belajar maupun mengajar.Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Bapak H.Mapparuntu,S.Ag.,M.Pd  Selaku kepala sekolah 

SMPN 2 Pattallassang, mengatakan bahwa: 

“Salah satu factor yang mempengaruhi kelancaran proses belajar dan mengajar ialah 

rasa keamanan dan kenyamanan. Menghindari konflik dan membuat agar suasana dan 

fasilitas sekolah mendukung segala proses di Sekolah. karena salah satu factor 

terjadinya dekadensi moral ialah tidak aman dan nyamannya sekolah tersebut ”
108

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

keamanan dalam lingkungan sekolah juga mempunyai peran yang tidak kalah penting 

dari faktor- faktor lain yang menyebabkan terjadinya Dekadensi Moral sebab 

lingkungan sekolah merupakan faktor penentu terjadinya Dekadensi Moral yang 

dimana dalam lingkungan sekolah segala aktivitas tejadi, lingkungan sekolah yang 

aman dan tertib dapat memberikan kenyaman bagi siswa-siswi. 
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15. Pengisian waktu luang  

 Tidak dapat dipungkiri, disuatu sekolah, ada kalanya seorang guru yang 

seharusnya mengisi jam pada suatu kelas berhalangan. Baik itu karena sedang ada 

tugas lain, sedang rapat, atau sedang sakit. Seperti Wawancara dengan Bapak 

H.Mapparuntu,S.Ag.,M.Pd Selaku kepala sekolah SMPN 2 Pattallassang, 

mengatakan bahwa: 

“Dari pihak sekolah menghimbau kepada para guru yg jika ada guru yang 

berhalangan masuk pada jadwalnya maka harus melapor. Agar dapat 

digunakan  untuk mengisi waktu luang  dengan hal-hal yang bermanfaat 

seperti, nasihat dan motivasi. Karena di SMPN 2 Pattallassang ini, ditarget 

agar saat mereka tidak belajar, para siswa tetap tidak berkeliaran dijam 

sekolah.Agar tidak ada waktu siswa-siswi yg terbuang. Jadi setelah ada guru 

yang mengomfirmasi, maka ada guru yang akan mengisi kelas tersebut 

dengan motivasi dan nasihat-nasihat Islami. Selain menanamkan kedisiplinan 

dan penanaman akhlak, juga agar tidak ada yang berkeliaran keluar masuk 

kelas yang bisa saja dicontoh oleh siswa di kelas lain.”
109

 

 Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menarikkesimpulkan bahwa dalam 

bimbingan dan pengisian waktu luang sangat bermanfaat bagi siswa-siswi, karena 

kebanyakan dari siswa-siswi apabila dalam jam pelajaran tidak dapat diisi oleh guru 
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yang bersangkutan, mereka justru mengisi dengan kegiatan- kegiatan yang kurang 

bermanfaat yang justru dapat memicu terjadinya Dekadensi Moral. 

16. Cara berpakaian yang sopan   

 Di zaman sekarang, cara berpakaian terutama dikalangan  remaja, memakai 

pakaian setengah telanjang dan berdandan yang berlebihan.Yang notabenenya sangat 

bertentangan dengan ajaran agama Islam. Cara berpakaian dan gaya busana remaja 

tersebut menimbulkan efek merangsang hawa nafsu bagi sebagian orang. Menurut  

Menurut Bapak Rahman,S.Ag selaku guru BK sekaligus Guru Agama Islam : 

“Dalam Islam diajarkan untuk menggunakan pakaian yang baik. Bukan hanya 

untuk wanita tapi juga laki-laki. Meski disini bukan pesantren, tapi kami 

menanamkan nilai-nilai agama Agama Islam dan nilai moral yang 

tinggi.dimulai dari Guru yang menjadi contoh dan mengarahkan para siswa 

untuk rapi. Apalagi SMPN 2 Pattallassang dikenal dengan metode 

kedisiplinannya.Mulai dari pemeriksaan rambut setiap tanggal 10. Dimana 

jika rambut para siswa panjangnya melebihi satu senti, maka akan dipotong 

oleh guru BK. Begitupun dengan pakaiannya. Biasanya tidak sengaja kaki 

bajunya keluar atau celananya dijahit istilahnya celana botol sampai-sampai 

celananya susah untuk dikeluar masukkan kalau tidak menggunakan kantong 

plastic, harus menggunakan dasi, harus membawa topi, dan kerapian lainnya 

semua diatur agar mereka ke sekolah tidak sekedar hadir di sekolah. kami 
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selalu mengingatkannya setiap pagi. Karena di sini jika hari senin ada 

upacara, selasa sampai sabtu ada apel pagi, dan ada juga penurunan bendera 

pada hari sabtu sepulang sekolah. Jadi kami dari pihak sekolah telah 

membahas bagaimana rencana soal penetapan takaran kerapiannya, lalu 

disampaikan oleh kepala sekolah atau guru yang bisa menjadi Pembina 

upacara atau pembina apel pada saat itu.Selanjutnya diawasi oleh semua 

guru.Khususnya wali kelas dan guru yang mengajar pada saat itu.Dan bagi 

yang melanggar aka nada sanksi bagi yang melanggar.Tapi kembali pada 

fungsi sekolah yaitu mendidik Generasi agar menjadi semakin baik”.
110

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan, 

bahwa salah satu factor terjadinya dekadensi moral ialah. Gaya berpakaian yang 

kurang sopan. Gaya berpakaian  tersebut diakibatkan oleh pergaulan di luar sekolah, 

mengikuti gaya hidup dan peradaban Eropa yang menjadi kiblat perkembangan 

tekhnologi dan ditiru oleh kaum remaja Indonesia. Sehingga lama kelamaan budaya 

Indonesia sendiri terdegradasi oleh budaya Barat yang pada dasarnya berbeda dengan 

budaya Indonesia. Jadi pihak sekolah memang harus tegas dalam  menanggulangi hal 

demikian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada 

bab sebelumnya, berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil 

mengenai Peran Manajemen Dakwah Dalam Menanggulangi Dekadensi Moral di 

SMP Negeri 2 Pattallassang : 

1. Potret dekadensi moral di SMPN 2 pattallassang yaitu : Terlambat ke sekolah, 

Bolos, Alpa atau tanpa keterangan, Bermain-main saat proses belajar, Rambut Tidak 

Rapi, Balap-balapan di jalan saat waktu istirahat sekolah, Merokok di sekolah, 

Meminum-minuman keras, Taruhan bola, Berperilaku kurang sopan kepada guru, 

Ribut sehingga mengganggu kelas lain, Mengeluarkan perkataan yang kurang baik, 

serta tidak mengikuti sholat atau jum‟at ibadah yang diselenggarakan oleh Pihak 

Sekolah. Faktor penyebab dekadensi moral siswa SMP Negeri 2 Pattallassang 

meliputi : Kurangnya perhatian atau pengawasan dari orang tua sehingga memicu 

anak bergaul secara bebas, dimana perhatian dan pengawasan orang tua sangat 

dibutuhkan sehingga pergaulan anak dapat dibatasi. Adapun pengaruh lingkungan 

dari luar sekolah yang dapat menyebabkan dekadensi moral apalagi jika remaja 
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memilih teman bergaul yang memang sudah mengalami dekadensi moral seperti 

orang yang tidak berpendidikan, pemalas, sering mabukmabukan, taruhan atau 

berjudi, dan pengguna obat-obatan. Otomatis akan terpengaruh, menjadi kebiasaan 

dan dapat merubah kepribadian seseorang. Dan apabila pembinaan mental terhadap 

siswa di sekolah itu kurang, maka akibatnya bisa sangat fatal bagi siswa, karena suatu 

tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental sehingga memiliki 

kepribadian yang baik, akhlak terpuji, dan bertanggung jawab dalam menjalani 

hidupnya. 

2. Peran Manajemen Dakwah Dalam Menanggulangi Dekadensi Moral di SMPN 2 

Pattallassang : jumat ibadah yang diliputi sholat dhuha berjamaah dan qultum,, pihak 

sekolah juga menyelenggarakan kegiatan rutin setiap senin sampai sabtu kecuali hari 

jum‟at, yakni sholat dzuhur yang dilakukan secara berjamaah dan pemberian materi 

ceramah atau qultum, serta pihak sekolah juga mengadakan bimbingan dan pengisian 

waktu luang dengan di isi kegiatan-kegiatan keislaman dalam menambah 

pengetahuan siswa di bidang keagamaan, melakukan koordinasi dengan wali/ orang 

tua siswa dengan guru sehingga terjalin komunikasi dan bertukar pikiran dalam 

mengawasi tingkah laku siswa baik di rumah maupun di sekolah, serta pembinaan 

guru BK agar semakin tegas dalam menghadapi siswa dan yang terakhir pihak 

sekolah memberlakukan, memperhatikan dan mengatur kerapian siswa, menciptakan 

rasa aman dan nyaman di sekolah, dan yang terakhir ialah pembinaan mental para 
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siswa. Semuanya bertujuan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang baik dan 

menghindarkan hal-hal yang dapat memicu dekadensi moral pada siswa. 

B. Implikasi Penelitian 

 Pada dasarnya pendidikan moral, perbaikan akhlak dan penanaman nilai-nilai 

Islam  itu sangat penting diberikan pada anak sejak kecil agar dewasa kelak anak 

akan selalu menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari serta dapat 

terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. 

1. Untuk Lembaga 

 Diharapkan sekolah sebagai wadah untuk mengkaji ilmu dapat mengajarkan 

nilai-nilai moral dengan baik serta dapat memberi contoh yang pantas ditiru oleh para 

peserta didiknya. 

2. Bagi pihak sekolah, 

 Bagi pihak sekolah terutama tenaga pendidik agar menjadi contoh dan lebih 

meningkatkan pembinaan terhadap siswa-siswi agar semakin memiliki akhlak yang 

terpuji sesuai dengan syariat dan ajaran-ajaran Islam. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini masih memiliki banyak 

keterbatasan. Dan karena penelitian tentang Peran Manajemen Dakwah Dalam 
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Menanggulangi Dekadensi Moral di SMP Negeri 2 Pattallassang masih jarang 

dilakukan, maka peneliti menyarankan ada penelitian berikutnya yang meneliti 

tentang peran manajemen dakwah dalam Dekadensi Moral. 
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