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ABSTRAK 

Nama  : Putri Suci Ramadhani 

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Judul  : Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi  
    Kenakalan Remaja di SMA Negeri 10 Makassar. 

 

Peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk kenakalan 
remaja yang ada di SMA Negeri 10 Makassar, mendeskripsikan penyebab 
terjadinya kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar, mendeskripsikan 
bagaimana peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi 
kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Adapun sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data 
primer dan sekunder, kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 
dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) bentuk kenakalan remaja di SMA 
Negeri 10 Makassar, yaitu: merokok, membolos, membuli, tawuran, seregam 
kurang lengkap, tidak melaksanakan piket kelas, tidak ikut upacara, keluar kelas 
pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, ijin ke kamar mandi tapi tidak ke 
kamar mandi malah pergi ke kantin. 2) penyebab kenakalan remaja di SMA Negeri 
10 Makassar, yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan. 3) peran 
guru Pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi kenakalan remaja di SMA 
Negeri 10 Makassar, yaitu: melakukan pendekatan kepada peserta didik yang 
bersangkutan, melakukan pendekatan kepada orang tua/wali peserta didik 
menerapkan hidup disiplin terhadap peraturan yang berlaku, memberikan kontrol, 
dan memberikan bimbingan dan perhatian. 

Implikasi pada penelitian ini bahwa peran sekolah sangatlah penting dalam 
membentuk perilaku para peserta didiknya. Sekolah berfungsi sebagai fasilitator 
yang akan mengantar para peserta didik agar mereka berprestasi dengan iman, ilmu, 
dan amal. Di sekolah peran guru Pendidikan Agama Islam sangat dibutuhkan dalam 
membimbing dan mengarahkan para peserta didiknya terutama berkaitan mengenai 
akhlak. Masa remaja merupakan masa masa tidak stabilnya emosi yang kadang-
kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai 
sebagai perbuatan nakal. Kenakalan yang terjadi di SMA Negeri 10 Makassar 
sangat beragam bentuknya sehingga perlu diadakan penanggulangan agar tidak 
menyebar luas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi saat ini dunia pendidikan dihadapkan dengan bermacam 

tantangan dan permasalahan, di antara masalah yang ada timbulnya berbagai bentuk 

kenakalan remaja.1 Remaja adalah fase peralihan antara kanak-kanak dan masa 

tumbuh dewasa, baik secara fisik, akal, kejiwaan, sosial, dan emosional.2 Remaja 

merupakan masa peralihan atau transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa 

yang berjalan antara umur 12 Tahunn sampai 21 tahun dan ditandai dengan adanya 

perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial.3 Remaja harus diberikan pendidikan 

yang bisa mengarahkan dan membimbing mereka dalam menghadapi hidupnya, 

agar mereka menjadi remaja yang mempunyai pemikiran maju untuk membangun 

kemajuan Bangsa, Negara, dan Agama. Sebagaimana yang difirmankan dalam QS 

al-Baqarah /2:11-12. 

الَََ ۤ اِنَّهُمۡ هُمُ الۡمُفۡسِدوُۡنَ وَلٰـكِنۡ  ١١ وَاِذاَ قِيۡلَ لهَُمۡ لََ تفُۡسِدوُۡا فِىۡ الَۡرَۡضِِۙ قَالوُۡاۤ اِنَّمَا نحَۡنُ مُصۡلِحُوۡنَ 

١٢ لََّ يشَۡعرُُوۡنَ   

Terjemahnya:  

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di 
bumi! "Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang 

 

 1Alfauzan Amin, Pengembangan Ajar Akidah Berbasis Mertapora dalam Pengembangan 

Konsep Abstrak Siswa Sekolah Menengah Pertama (Bengkulu: Jurnal Pendidikan Islam, 2019),   h. 

8.   

2Jamal Ma’mur Asmani, Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah (Cet II; Yogyakarta: 

Bukubiru, 2012), h. 38.  

3Heriana Eka Dewi, Memahami Perkembangan Fisik Remaja (Cet III; Yogyakarta: 

Goesyen Publishing, 2012), h. 17. 
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melakukan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat 
kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.4  

Kandungan Ayat tersebut bahwa Kenakalan remaja yang terjadi ini 

memperlihatkan mulai bobrolnya generasi penerus bangsa. Jika dari peserta didik 

saja individu sudah melakukan tindakan kenakalan, lalu nanti di setiap tahapan 

kehidupannya ia akan mudah melakukan pelanggaran terhadap aturan dan norma 

yang berlaku di keluarga, sekolah, dan masyarakat.5 Kenakalan remaja semestinya 

harus ditangani dengan cepat supaya kenakalannya tidak menjadi ekstrim yang 

dapat menyebabkan kerusakan 

Oleh karena itu, kenakalan remaja perlu mendapat perhatian yang serius dari 

semua pihak. karena masalah kenakalan remaja adalah suatu masalah yang 

seharusnya menarik untuk dicermati, lebih-lebih pada akhir-akhir ini dimana telah 

timbul akibat negatif yang mencemaskan bagi remaja itu sendiri dan masyarakat 

pada umumnya. contoh sederhana dalm hal ini antara lain pencurian oleh remaja, 

perkelahian dikalangan anak didik, mengeluarkan perkataan kotor, membolos, 

membuat kegaduhan di dalam kelas, dan coret-coret tembok.6 Hal ini sabda 

Rasulullah saw. dalam sebuah Hadist:  

ُ عَلَيْهِ  ِ صَلَّى اللَّّٰ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلوُدٍ إِلََّ يوُلَدُ عَلَى عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ أنََّهُ كَانَ يقَوُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّّٰ

سَانِهِ  رَانِهِ وَيمَُج ِ داَنِهِ وَينَُص ِ ِ  الْفِطْرَةِ فَأبََوَاهُ يهَُو 

Artinya:  

“Seorang bayi tidak di lahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam 
kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya 
menjadi Yahudi, Nasrani, atapun Majusi”. (HR. Muslim).7 

 
4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tikrar (sygmacreative media corp:  Bandung, 2019), h. 

3. 

5Kartini Kartonoo, Patologi Sosial (Cet XV; Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h. 188. 

 
6 Sudarsono, Kenakalan Remaja (Cet IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 12. 

 
7Al-Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II  (Al-Qana’ah: Indonesia, 1993), h. 457. 
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Hadist Riwayat Muslim di atas menerangkan bahwa pentingnya sebuah 

proses pengembangan fitrah seorang anak yang baru lahir. proses tersebut berupa 

pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak sampai dia benar-benar siap 

untuk menjadi insan kamil. Namun dalam proses perkembangan fitrah anak tak 

semata-mata sesuai dengan semestinya, karena pada saat pertumbuhan seorang 

anak menerima berbagai informasi dari lingkungan luar.8 Informasi tersebut tidak 

selalu bersifat positif, namun banyak informasi negatif yang dapat mempengaruhi 

perilaku buruk anak. 

Menurut Santrock salah satu penyebab kenakalan remaja yaitu kegagalan 

remaja untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku.9 

Namun pada kenyataannya dalam dunia pendidikan masih banya peserta 

didik yang perilakunya tidak mencerminkan layaknya mereka sebagai orang yang 

mengenyam pendidikan.10 Saat ini pendidikan di Indonesia dinilai oleh banyak 

kalangan tidak bermasalah dalam mencerdaskan para peserta didiknya, namun 

dinilai kurang berhasil dalam membangun kepribadian atau karakter peserta 

didiknya agar berakhlak mulia. 

Terlebih dalam sekolah lanjutan, peserta didiknya sedang berada dalam fase 

transisi. Peserta didik yang duduk di bangku SMA dalam perkembangan fisik dan 

psikisnya sedang berada dalam fase persiapan masa transisi menuju ke tahap 

dewasa. Masa SMA merupakan fase remaja sering dianggap sebagai fase yang tidak 

rapih dan cenderung berperilaku merusak.11 Masa remaja merupakan masa yang 

 
 
8Al-Imam Muslin, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar al Fikr, 1993), h. 556. 

 
9Jalaluddin, Psikologi Agama (Cet XVIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 74.  

 
10 Akhmad Muhaimin Asset, Urgent Pendidikan Karakter di Indonesia (Cet II; Yogyakarta: 

Arruz Media, 2011), h. 15. 

 
11Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan (Cet III; Jakarta: Erlangga, 1980). h. 240. 
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penting dalam rentang kehidupan, suatu periode peralihan, suatu masa perubahan, 

usia bermasalah, saat individu mencari identitas, usia yang menakutkan, masa tidak 

realistic, dan ambang menuju kedewasaan. 

Kehidupan remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa 

dewasa dari masa tanpa identitas ke masa pemilikan identitas diri. Pada fase 

tersebut perkembangan semua aspek jiwa juga dipengaruhi oleh suasana transisi 

yang ditandai dengan suasana penuh gejolak dan bersifat kompleks.12 Selain iu 

remaja juga mengalami religious doubt atau keraguan agama, ia mulai meragukan 

konsep agama yang diperoleh saat kanak-kanak dan membandingkan keyakinannya 

dengan keyakinan teman-temannya. 

Oleh karena itu, Masa depan bangsa dan negara adalah terletak dipundak 

dan tanggung jawab remaja saat ini. Jika mereka berkembang dengan peningkatan 

berkualitas yang semakin membaik, besar harapan kebaikan dan kebahagiaan 

kehidupan bangsa dapat diharapkan. Namun terjadi sebaliknya keadaan saling 

menuding dan menyalahkan tidak dapat dihindarkan. Sedangkan, permasalahannya 

semakin nyata dan semakin parah.13 Di sinilah pentingnya pendidikan, karena 

pendidikan merupakan sesuatu yang esensial bagi manusia. melalui pendidikan, 

manusia belajar berinteraksi dengan alam semesta demi mempertahankan 

kehidupannya. Karena pentingnya pendidikan, Islam menempatkannya pada 

psosisi yang tinggi.14 Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Zariyat/56:51. 

 

 
 

12 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, h. 240. 

  
13Hasan Basri S,. Remaja Berkualitas: Problematika Remaja dan Solusinya (Cet II; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 3. 

 
14Hanun Asrorah, Sejarah Pendidikan Islam (Cet I; Jakarta: Logos, 1999), h. 2. 
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نسَ إِلََّ لِيعَْبدُوُنِ   وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلِْْ

Terjemahnya: 

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku.15 

M. Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa Allah menciptakan 

manusia agar menjadikan tujuan akhirnya atau hasil segala aktivitasnya sebagai 

pengabdian atau ibadah kepada Allah swt., dalam status sebagai khalifah, manusia 

hidup mendapat tugas untuk memakmurkan dunia ini sesuai dengan konsep yang 

ditetapkan oleh Allah swt.16 Ayat tersebut menjelaskan urgensi makna pendidikan 

bagi manusia. Manusia sebagai khalifah Allah swt diberi beban yang berat. Tugas 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, jika manusia dibekali dengan 

pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian luhur sesuai dengan petunjuk Allah 

swt.  

Tujuan pendidikan Islam diarahkan kepada pencapaian target yang 

berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia, dari sudut pandang ini maka 

pendidikan Islam bertujuan untuk membimbing perkembangan peserta didik secara 

optimal agar menjadi pengabdi yang setia kepada Allah swt.17 Berangkat dari tujuan 

ini maka aktivitas pendidikan diarahkan kepada upaya membimbing manusia agar 

dapat menempatkan diri dan berperan sebagai individu yang taat dalam 

menjalankan ajaran agama dan dinamika dimensi pendidikan berorentasi pada 

pembentukan pribadi yang taat terhadap sang khalik. 

 
15Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tikrar (sygmacreative media corp: Bandung, 2019), 

h. 523. 
16M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat (Cet III; Bandung: Mizan, 1994), h. 172. 

 
17Jalaluddin, Teologi Pendidikan (Cet III; Jakarta : Raja Grafindo, 2003), h. 93. 
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Berdasarkan tujuan pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang RI 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab II Pasal 

3 menegaskan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung 
jawab.18 

Memaknai UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 

3 tersebut, mengemban misi peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, 

penciptaan masyarakat yang berbudaya dan beradab, memadukan dunia pendidikan 

dengan dunia kerja, serta peningkatan akhlak mulia, kepribadian dan karakter 

bangsa.19 

Oleh karena itu, kehadiran guru dalam proses pembelajaran merupakan 

peranan yang penting.20 Peranan guru itu tidak dapat digantikan oleh teknologi 

seperti radio, televise, internet, computer maupun teknologi yang paling modern. 

Secara sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan 

kepada peserta didik. Tanpa guru Pendidikan Agama Islam dalam wacana 

pendidikan memang mempunyai peran sangat penting dalam mewujudkan peserta 

didik yang memiliki kepribadian, moral, sikap, dan intelektual tinggi.21 Artinya 

nilai-nilai yang ditanamkan pada isi pelajaran Pendidikan Agama Islam harus 

 
18M. Sukardjo & Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan; Konsep dan Aplikasinya  (Cet 

V; Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 14. 

 
19Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer Tentang Nasional 

(Cet I; Yogyakarta: Laksana, 2012), h. 11. 

 
20Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Cet IX; Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 74. 

 
21Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Cet XX; Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2006), h. 29.  
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didesain secara komprehensif yang mengarah pada watak kehidupan peserta didik 

dilingkup sekolah secara Islami, dan dilingkup luar sekolah, baik dalam keluarga 

maupun masyarakat secara umum. 

Adapun strategi sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengatasi 

kenakalan remaja karena sekolah merupakan lingkungan dimana tahapan sekunder 

konsep diri seorang remaja terbentuk. Oleh karena itu, sekolah perlu memiliki 

beberapa strategi untuk menanggulangi dan mengatasi kenakalan remaja melalui 

tindakan preventif (pencegahan), represif (pemerian hukuman),dan kuratif (tindak 

lanjut dan komunikasi dengan orang tua peserta didik).22 Terutama Pendidikan 

Agama Islam dengan peranannya dalam mencegah kenakalan remaja di bangku 

sekolah. 

Guru Pendidikan Agama Islam tidak hanya memberikan pendidikan dan 

pengajaran, tetapi juga memberikan pembinaan pribadi dan sikap dengan 

menampilkan teladan yang baik melalui etika berpakaian dan menyelesaikan 

berbagai persoalan. Guru Pendidikan Agama Islam sesuai dengan tujuan ilmu 

pendidikan Islam, tidak mungkin mendidik peserta didiknya agar bertakwa kepada 

Allah swt, jika dia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab guru merupakan 

teladan sebagaimana Rasulullah saw menjadi teladan bagi umatnya.23 Sejauh 

seorang guru mampu memberi teladan yang baik kepada peserta didiknya sejauh 

itu pula diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus 

bangsa yang baik dan mulia. 

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa dalam pembinaan moral, agama 

mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datang dari 

 
22Istianah A. Rahman, Psikologi Remaja (Cet I; Samata-Gowa: Alauddin University Press, 

2014), h. 27-29. 

 
23Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Cet X; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 41 
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agama tetap, tidak berubah-berubah oleh waktu dan tempat.24 Melihat masalah yang 

dihadapi oleh manusia semakin hari semakin kompleks dan rumit akibat terjadinya 

kemerosotan akhlak khususnya di kalangan remaja, maka disinilah peranan guru 

Pendidikan Agama Islam sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah kenakalan 

remaja tersebut.25 Sebab Pendidikan Islam adalah suatu usaha mempersiapkan 

muslim agar dapat menghadapi dan menjawab tuntutan kehidupan dan 

perkembangan zaman secara manusiawi. Karena itu, hubungan usaha Pendidikan 

Islam dengan kehidupan dan tantangan itu haruslah merupakan hubungan yang 

berkesinambungan. 

Oleh karena itu, Guru Pendidikan Agama Islam dalam rangka 

menanngulangi kenakalan remaja mempunyai peranan yang sangat penting pada 

peserta didik baik dalam proses belajar maupun diluar sekolah, menanamkan nilai-

nilai keagamaan kepada anak sekaligus membina akhlak dan moral peserta didik. 

Dari hasil observasi awal pada tanggal 20 Juli 2022 di SMA Negeri 10 

Makassar diperoleh informasi dari 2 orang guru yaitu bagian kesiswaan dan guru 

Pendidikan Agama Islam bahwa setiap hari masih sering terjadi pelanggaran 

terhadap peraturan disekolah, seperti: merokok (50%), berkelahi sesame teman 

(10%), membuli (100%) dan bolos (50%).26 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar penelitian ini dapat terarah dan menghindari terjadinya kesalah 

pahaman dalam memahami judul yang ada pada penelitian ini, maka penting 

menggunakan serta mengemukakan fokus penelitian. Penelitian ini memfokuskan 

 
24Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Cet XVII; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 98. 

 
25Munawwir K, Strategi Pendidikan Islam dalam Menanggulangi Kemerosotan Akhlak 

Remaja (Cer I; Surabaya: Global Aksara Pers, 2023), h. 6. 

 
26Drs. Basri, M. Si, Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Makassar, Wawancara, Tamangapa 

17 Januari 2022. 
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pada peranan guru pendidikan agama Islam dalam mencegah kenakalam remaja, 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Adapun fokus penelitian dan 

deskripsi fokus sebagai berikut:  

 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Peranan Guru Pendidikan Agama 

Islam  

Peranan guru Pendidikan Agama Islam 

yang dimaksud peneliti ini yaitu:  

a. Melakukan penyuluhan terhadap 

peserta didik 

b. Memberikan nasehat, tutur kata 

yang baik 

c. Melakukan pendekatan 

 keagamaan. 

d. Memberikan peringatan 

e. Menumbuhkan dan mengembang 

kan keimanan dan ketakwaan  

kepaa Allah swt. 

Kenakalan Remaja 
Kenakalan remaja yag dimaksud 

peneliti ini, yaitu:  

a. Kebut-kebutan di jalan raya 

yang membahayakan. 

b. Tawuran antar pelajar. 

c. Membolos sekolah. 
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d. Kecanduan dan ketagihan 

bahan-bahan narkoba.15 

e. Pencurian. 

f. Penganiayaan.16 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, 

maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana bentuk kenakalan remaja yang terjadi di SMA Negeri 10 

Makassar? 

2. Apakah penyebab terjadinya kenakalan remaja di SMA Negeri 10 

Makassar? 

3. Apa usaha guru Pendidikan Agama Islam dalam mencegah kenakalan 

remaja di SMA Negeri 10 Makassar? 

D. Kajian Pustaka  

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan judul penelitian yan akan dilakukan. Penelitian terdahulu 

tersebut sebagai berikut: 

1. Nurul Khafshotul, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

Institut Agama Islam Negeri Walisongo pada Tahun 2008, dalam skripsinya 

yang berjudul “ Peranan Guru PAI dalam Pembentukan Akhlak Siswa Pada 

Masa Pubertas di SMP Nurul Ulum Karangroto Genuk Semarang” dengan 

 

 15Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, (Cet XIV; Jakarta: Raja Grafindo, 2017), h. 32. 

 16 Sudarsono, Kenakalan Remaja, 2004, h. 1. 
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hasil penelitian yaitu: menjelaskan tentang berbagai peranan guru PAI 

dalam pembentukan akhlak pada masa remaja, yang bagaimana keadaan 

Akhlak Siswa pada masa Pubertas di SMP Nurul Ulum pada umumnya 

sudah cukup baik, akan tetapi  masih ada beberapa siswa yang masih 

mempunyai akhlak kurang baik, diantaranya: bolos sekolah, meninggalkan 

jampelajaran, berbicara kurang sopan, tidak mengikuti upacara, bahkan ada 

beberapa siswa yang berani merokok di lingkungan sekolah, meminta uang 

secara paksa kepada temannya,dan berkelahi. Upaya yang dilakukan guru 

PAI di SMP Nurul Ulum dalam pembentukan akhlak siswa baik melalui 

tindakan preventif, kuratif, maupun represif. Yang bagaimana peran guru 

PAI di SMP Nurul Ulum yaitu dengan memberi nasehat kepada siswanya, 

nasehat yang dilakukan yaitu memberikan mauidhoh atau pesan moral yang 

baik untuk siswa, menegur dan menasehati saat melanggar aturan sekolah.17 

Persamaan dari skripsi yang disusun oleh Nurul Khafshotul adalah sama-

sama membahas tentang peranan guru pendidikan agama islam, persamaan 

lainnya adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Perbedaan skripsi yang disusun oleh Nurul Khafshotul adalah membahas 

segi pembentukan akhlak siswa, sedangkan peneliti membahas peran guru 

Pendidikan Agama Islam untuk mencegah kenakalan remaja. 

2. Leni Marlina, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Tadris Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, pada tahun 2020, 

dalam skripsinya yang berjudul“Peranan Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SMK 4 PGRI Kota 

Bnegkulu”.Penelitian ini menjelaskan tentang mendeskripsikan penyebab 

 

 17Nurul Khafshotul, “Peranan Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Pada Masa 

Pubertas di SMP Nurul Ulum Karangroto Genuk Semarang”, Skripsi (Semarang: Fakultas Tarbiyah 

IAIN Walisongo, 2008), h. 75. 
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kenakalan siswa, mendeskripsikan bentuk kenakalan siswa, dan 

mendeskripsikan peranan guru Pendidikan Agama Islam, yang bagaimana 

kenakalan tersebut disebabkan dua faktor yaitu: 1) faktor kenakalan yang 

dilakukan adalah pemahaman yang keliru dari siswa beradaptasi dengan 

lingkungan sekolahnya. 2) kenakalan yang disebabkan oleh siswa yang ikut-

ikutan teman-temannya, diantaranya tidak masuk sekolah atau bolos, 

terlambat masuk kelas, juga ribut di kelas. Sedangkan peran yang dilakukan 

guru PAI di SMK 4 PGRI Kota Bengkulu yaitu memotivasi siswa agar 

selalu bersemangat dalam belajar, dan juga menasehati siswa untuk tidak 

melanggar peraturan sekolah, memberikan contoh yang baik terutama 

kedisiplinan waktu maupun berpakaian rapi.18 Persamaan dari skripsi yang 

disusun oleh Leni Marlina adalah sama-sama membahas peranan guru 

pendidikan agama islam, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, 

dan sama-sama membahas kenakalan. Perbedaan skripsi yang disusun oleh 

Leni Marlina adalah membahas tentang Mengatasi Kenakalan sedangkan 

peneliti membahas tentang mencegah kenakalan, perbedaan lainnya adalah 

tempat penelitian, jika Leni Marlina melakukan penelitian di SMKN 4 PGRI 

Kota Bengkulu sedangakanpenelitian saya di SMA Negeri 10 Makassar. 

3. Inti Shorunnuha Az Zahrah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang Pada tahun 2020, dalam skripsinya berjudul “Peran 

Strategis Sekolah dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di SMP NU 

Bululawang”. Penelitian ini membahas tentang menunjukkanbentuk 

kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa SMP NU Bululawang yaitu: 

 
 18Leni Marlina, ”Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Kenakalan 

Siswa di SMK 4 PGRI Kota Bengkulu”, Skripsi  (Bengkulu: Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN 

Bengkulu, 2020), h. 88. 
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tingkah laku yang tidak mematuhi hukum berlaku yakni bentuk kenakalan 

yang tidak mematuhi tata tertib sekolah seperti membolos, merokok, tidak 

berpenampilan sesuai tata tertib sekolah, berkata kotor, menonton video 

porno, merusak fasilitas sekolah dan menarget teman, sedangkan peran 

strategis sekolah dalam mengatasi kenakalan remaja di SMP NU 

Bululawang yaitu: 1) preventif, 2) represif, 3) kuratif.19 Persamaan dari 

skripsi yang disusun oleh Inti Shorunnuha Az Zahrah sama-sama membahas 

kenakalan remaja. Perbedaan dari skripsi yang disusun oleh Inti Shorunnuha 

Az Zahrahadalah membahas tentang peran strategis sedangkan peneliti 

membahas peranan guru pendidikan agama islam, perbedaan lainnya 

membahas tentang mengatasi sedangkan penelitian saya membahas 

mencegah. 

4. Ahmad Abror, Jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2015, dalam 

skripsinya yang berjudul “Peran Guru Agama Islam dalam Pencegaham 

Kenakalan Remaja (Studi Kasus di SMPN 01 Margoyoso Pati)”, dengan 

hasil penelitian menjelaskan tentang Guru PAI mempunyai porsi penting 

untuk mengatasi kenakalan remaja di lingkungan sekolah. guru PAI dalam 

praktiknya mempunyai peran aktif dalam menanggulangi kenakalan yang 

ada dan berusaha memberikan solusi dengan bijaksana.20 Persamaan dari 

skripsi yang disusun oleh Ahmad Abror adalah sama-sama membahas 

tentang Mencegah kenakalan Remaja, membahas tentang peran guru PAI, 

 
 19Inti Shorunnuha Az Zahrah, ”Peran Strategis Sekolah Dalam Mengatasi Kenakalan 

Remaja di SMP NU Bululawang”, Skripsi (Nganjuk: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Maulana Ibrahim Malang, 2020), h. 207. 

 20Ahmad Abror, “Peran Guru Agama Islam dalam Pencegahan Kenaklan Remaja (Studi 

Kasus di SMPN 01 Margoyoso Pati)”, Skripsi (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h. 66. 
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persamaan lainnya yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Perbedaan yang disusun oleh Ahmad Abror adalah tempat lokasi 

di SMPN 01 Margoyoso Pati sedangkan peneliti di SMA Negeri 10 

Makassar. 

5. Thowili Fadli, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2014, dalam skripsinya 

berjudul “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 

Kemampuan Shalat Berjamaah Siswa di SMP Seri Tanjung Ogan Ilir”, 

dengan hasil penelitian yaitu kemampuan shalat berjamaah siswa di SMP 

Seri Tanjung Ogan Ilir adalah baik dari jawaban 12 responden (40%), guru 

menggunakan media gambar agar materi dapat dipahami siswa dengan baik 

dapat meningkatkan kemampuan siswa, bagaimana guru menjelaskan teori 

dan memperagakan cara-cara shalat berjamaah kepada siswa, dari hasil 

angket 18 responden (60%). Sedangkan faktor penghambat yang dapat 

meningkatkan kemampuan shalat berjamaah adalah kurang aktifnya guru 

dalam proses pengajaran di SMP Seri Tanjung. Sementara faktor 

pendukung yang dapat meningkatkan kemampuan shalat berjamaah adalah 

fasilitas yang memadai, penjelasan guru yang terperinci, ditambah lagi 

dengan alat bantu seperti laptop. Dan peran guru Pendidikan Agama Islam 

dalam meningktkan kemampuan shalat berjamaah siswa di SMP Seri 

Tanjung Ogan Ilir adalah sangat berperan dimana dirasakan manfaatnya 

oleh sebagian besar siswa-siswi (90%).21 Persamaan skripsi yang disusun 

oleh Thowili Fadli adalah sama-sama membahas peranan guru Pendidikan 

Agama Islam, persamaan lainnya yaitu jenis penelitian yang digunakan 

 
 21Thowili Fadli, “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 

Kemampuan Shalat Berjamaah Siswa di SMP SAERI Tanjung Ogan Ilir”, Skripsi (Palembang: 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014), h. 61. 
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adalah penelitian kualitatif. Perbedaan yang dilakukan oleh Thowili Fadli 

adalah membahas tentang meningkatkan kemampuan shalat berjamaah 

siswa, sedangkan peneliti membahas tentang mencegah timbulnya perilaku 

kenakalan remaja, perbedaan lainnya yaitu tempat lokasi di SMP Seri 

Tanjung Ogan Ilir sedangkan Peneliti di SMA Negeri 10 Makassar. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Pada prinsipnya, tujuan penelitian merupakan jawaban atas rumusan 

masalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Mendeskripsikan bentuk kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar. 

b. Mendeskripsikanpenyebab terjadinya kenakalan remaja di SMA Negeri 

10 Makassar. 

c. Mendeskripsikan usaha guru Pendidikan Agama Islam dalam mencegah 

kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah mengetahui tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini 

menjadi karya ilmiah yang bermanfaat. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah  

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai 

peranan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam mencegah timbulnya 

perilaku kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar.  

 

b. Kegunaan Praktis  

1) Manfaat bagi sekolah, yaitu: 

a)      Sebagai bahan perbandingan, sumbangsih dan masukan untuk sekolah. 
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b)   Sebagai peningkatan kualitas bagi sekolah sesuai dengan objek penelitian yang 

diteliti dalam karya ilmiah ini. 

2) Manfaat bagi pendidik, yaitu: 

a)     Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi tenaga pendidik 

agar bisa diterapkan baik dalam proses kegiatan belajar mengajar maupun di 

luar kelas sesuai dengan objek yang diteliti. 

b)     Sebagai bahan motivasi bagi tenaga pendidik  

3) Manfaat bagi peneliti, yaitu: 

a) Penelitian ini sangat penting sebagai syarat forma bagi peneliti 

menyelesaikan studi pada program strata (S1) pada jurusan Pendidikan 

Agama Islam. 

b) Bagi peneiti ini, dapat menambah pengetahuan dan dijadikan bekal kelak jika 

sudah menjadi seorang pendidik untuk menerapkan keteladanan dan 

pembiasaan yang baik dalam mewujudkan karakter anak yang mulia.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Secara umum guru adalah pendidik dan pengajar untuk pendidikan anak 

usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, dasar, dan menengah. Dalam definisi 

yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan hal yang baru dapat dianggap 

sebagai guru. Guru dalam proses belajar mengajar adalah orang yang memberikan 

pelajaran. Selain itu, guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses 

belajar mengajar, yang ikut berperan serta dalam usaha pembentukan sumber daya 

manusia yang potensial di bidang pembangunan.1 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi 

manusia, melalui pendidikan manusia bisa belajar menghadapi alam semesta ini 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena pentingnya pendidikan, 

Islam meletakkan pendidikan pada kedudukan yang penting dalam dokrin Islam.2

 Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an tentang arti penting 

pendidikan bagi kehidupan umat Islam. Seperti yang terdapat dalam QS at-

Taubah/9:122. 

ينِ وَلِينُْذِرُوا  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فلََوْلََ نَفرََ مِنْ كُل ِ فرِْقَةٍ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ لِيتَفََقَّهُوا فِ  ي الد ِ

 قَوْمَهُمْ إِذاَ رَجَعوُا إلَِيْهِمْ لعَلََّهُمْ يحَْذرَُونَ 

Terjemahnya: 

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukminitu semuanya pergi (ke medan 
perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak 

 
 1Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo, Tugas Guru dalam Pembelajaran (Cet I; Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2016), h. 1, 2. 

 2Leni Marlina, Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Kenakalan 

Siswa Di SMK 4 PGRI Kota Bengkulu, (Skripsi: Bengkulu, 2018), h. 15. 
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pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka 
dapat menjaga dirinya.3  

Peran guru artinya keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukan guru 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Peran adalah tindakan yang di lakukan 

seseorang dalam sebuah peristiwa.4 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.5 oleh karena itu, seorang guru harus 

memiliki perencanaan setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran agar dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik.6 

Peran guru yaitu: menguasai bahan pembelajaran, merencanakan program 

belajar mengajar, melaksanakan, memimpin, mengelola proses belajar mengajar, 

dan menilai (mengevaluasi) kegiatan belajar mengajar. Sebagai pembimbing, guru 

memiliki peran untuk memberi bimbingan kepada peserta didik dalam memecahkan 

masalah yang dihadapinya, sebab proses belajar mengajar berkaitan erat dengan 

berbagai masalah di luar kelas yang sifatnya nonakademis. Selain itu, guru sebagai 

administrator mencakup ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan 

pada umumnya seperti mengelola sekolah, memanfaatkan prosedur, dan 

mekanisme pengelolaan untuk melancarkan tugasnya, serta bertindak sesuai dengan 

 
 3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tikrar (sygmacreative media corp: Bandung, 2019), h. 

206. 

 4Wahyu Isma Tiba, Peran Guru PAI  Dalam Mencegah Timbulnya Perilaku Kenakalan 

Remaja Di Sekolah MTS AlMaarif 01 Singosari, (Skripsi: Malang, 2018), h. 7. 

 5Kamsinah, Tugas dan Tanggung Jawab Guru dalam Pendidikan Islam (Cet I; Samata-

Gowa: 2014), h. 25. 

 6Kamsinah, Tugas dan Tanggung Jawab Guru dalam Pendidikan Islam, h. 24. 
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etika jabatan.7 Disamping itu, guru memiliki kewajibanyang berhubungan dengan 

kedudukannya sebagai salah satu komponen tenaga kependidikan. 

Proses belajar mengajar itu terjadi dengan adanya interaksi antara guru dan 

murid secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan itu berlangsung terus 

menerus dalam usaha mencari, memperoleh, menerapkan pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap dan nilai-nilai yang kemudian akan diolah dan 

diterapkan serta dikembangkan dalam hidup dalam situasi nyata dan berlainan. 

Demikianlah proses belajar mengajar terjadi setiap waktu, dalam hidup sehari-hari 

dan menghasilkan hasil belajar mengajar, yaitu pencapaian tujuan.8 Untuk usaha 

mempertinggi efisiensi dan efektivitas belajar mengajar, maka proses belajar 

mengajar harus dilaksanakan dengan sengaja, terencana, dan terorganisir untuk 

mencapai tujuan yang diterapkan dengan tepat. 

 Peran guru tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mencerdaskan dan 

menyiapkan kehidupan peserta didik. Karena itu, di pundak guru terdapat tanggung 

jawab yang melekat secara terus-menerus sampai akhir hayat. Guru memiliki 

banyak tugas, baik di dalam maupun di luar sekolah. Bahkan, tugas itu tidak hanya 

sebagai seorang guru, tetapi juga tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan yang 

berkaitan dengan profesionalitasnya, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih.9 

Konsekuensi logis dari tugas seorang guru adalah mempunyai banyak peran, 

diantaranya sebagai korektor, inspirator, informator, fasilitator, pembimbing, 

mediator, dan supervisor. 

 
 7JumantaHamdayama, Metodologi Pengajaran (Cet I; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 

6, 7. 

 8Jamaluddin & Acep Komaruddin & Koko Khoeruddin, Pembelajaran Perspektif Islam 

(Cet I; Bandung: PT Remaja RosdakaryaOffset, 2015), h. 62. 

 9Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Guru (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 

25, 26. 
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Peranan guru dalam proses belajar mengajar yaitu: 

a. Ukuran pengetahuan, yaitu guru harus memiliki dan terampil menyampaikan 

pengetahuan tersebut kepada peserta didik. 

b. Inovator, yaitu guru bertanggung jawab untuk menyebarluaskan gagasan-

gagasan baru kepada peserta didiknya maupun masyarakat. 

c. Model, yaitu figur penampilan yang dapat diteladani oleh peserta didik maupun 

masyarakat. 

d. Pemimpin, yaitu memimpin dalam kelas sekaligus menjadi anggota kelompok 

peserta didiknya. 

e. Pandu, yaitu memberi petunjuk kepada peserta didiknya dalam aktivitas dan 

sumber belajar mereka untuk mencapai tujuan. 

f. Fasilitator belajar, yaitu menciptakan terjadinya proses belajar yang serasi 

dengan kebutuhan, kemampuan, keinginan, serta potensi peserta didik 

sehingga peristiwa belajar dapat berlangsung secara optimal.10 

 Jelaslah bahwa peran guru tidak hanya tampil sebagai pengajar (teacher), 

seperti fungsinya yang selama ini melainkan beralih sebagai pelatih (coach), 

pembimbing (counselor), dan manajer belajar (learningmanager).11 Sebagai 

direktur, tugas dan tanggung jawab guru menjadi meningkat, termasuk 

melaksanakan perencanaan pengajaran, pengelolaan pengajaran, menilai hasil 

belajar, memotivasi belajar dan membimbing. 

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu 

 
 10Jamaluddin & Acep Komaruddin & Koko Khoeruddin, Pembelaaran Perspektif Islam, h. 

75, 76. 

 11JumantaHamdayama, Metodologi Pengajaran, h. 8, 9. 
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perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. 

Minat, bakat, kemampuan, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan 

berkembang secara optimal tanpa bantuan guru.12 Untuk melakukan perkembangan 

peserta didik secara optimal, maka guru harus mampu memaknai pembelajaraan, 

serta menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan 

perbaikan kualitas pribadi peserta didik. 

Peranan guru dalam hubungannya dengan murid bermacam-macam 

menurut interaksi sosial yang dihadapinya, yakni situasi formal dalam proses 

belajar mengajar dalam kelas dan dalam situasi formal. Dalam situasi formal, yakni 

dalam usaha guru mendidik dan mengajar anak dalam kelas dan guru harus sanggup 

menunjukkan kewibawaan atau otoritasnya, artinya guru harus mampu 

mengendalikan, mengatur, dan mengontrol kelakuan anak.13 Konsekuensi logis dari 

tugas seorang guru adalah mempunyai banyak peran, diantaranya sebagai korektor, 

inspirator, informator, fasilitator, pembimbing, mediator, dan supervisor.  

Interaksi itu tidak disebut kurikulum tetapi pengajaran, hal ini menunjukkan 

bahwa kegiatan kurikulum tidak terbatas dalam ruang kelas saja, tetapi mencakup 

juga kegiatan-kegiatan di luar kelas.14 Sehingga pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam diharapkan mampu menciptakan ukhuwah fial-ubudiyah; ukhuwah fial-

insan-iyah; ukhuwah fial-wathoniyahwaal-nasab, ukhuwah fi din al-Islam. 

 

 12Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Beretika (Cet I; Yogyakarta: Grha 

Guru Printika, 2009), h. 37, 38. 

 13Nasution, Sosiologi Pendidikan (Cet III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 92, 93. 

 14Jejen Musfah, Redesain Pendidikan Guru (Cet I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 250. 
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Secara definisi Pendidikan Agama Islam yaitu usaha yang diarahkan kepada 

pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam, serta bertanggung 

jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.15 

Sedangkan secara realitas guru Pendidikan Agama Islam adalah suatu 

sistem kompleks yang terdiri banyak elemen yang saling terkait dan saling 

mempengaruhi. Pada era globalisasi saat ini, Pendidikan Agama Islam dihadapkan 

sejumlah peristiwa kekinian dalam perubahan dalam berbagai aspek kehidupan.16 

Oleh karena itu pada dasarnya peran guru yang utama khususnya guru PAI 

adalah bagaimana guru mampu memasukan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik dalam setiap proses pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa sebagai 

inti peran penting guru pendidikan Agama Islam yaitu membentuk akhlak mulia 

dalam diri setiap peserta didik, memberikan peringatan serta pemahaman kepada 

peserta didik, memberikan nasehat kepada peserta didik, serta bimbingan dengan 

pendekatan keagamaan, dan melakukan kerja sama dengan orang tua peserta didik. 

Di samping itu, tugas guru tidak hanya terbatas di dalam masyarakat, bahkan pada 

hakikatnya tugas guru merupakan komponen strategis yang memiliki peran yang 

penting dalam menemukan gerak maju kehidupan bangsa. Keberadaan guru 

merupakan faktor yang penting dan tidak mungkin di gantikan yang lain. 17 Selain 

guru sebagai pendidik dan pengajar, guru juga berperan sebagai pembimbing. 

Seorang guru pembimbing utama para peserta didiknya, artinya segala pola 

kehidupan baik dalam bidang keilmuan ,aupun perilaku peserta didiknya, artinya 

segala pola kehidupan sehari-hari, dapat menjadi uswah dalam membimbing pola 

kehidupan para peserta didiknya. 

 
 15Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam  (Cet II; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 152. 

 16Jejen Musfah, Redesain Pendidikan Guru, h. 255. 

 17Jejen Musfah, Redesain Pendidikan Guru, h. 232. 
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Seorang guru adalah pembimbing dalam pembelajaran. disebut pembimbing 

sebab dalam pengalamannya, pengetahuannya, tentang jalan yang akan dilalui oleh 

orang yang melakukan perjalanan, dan memiliki ketertarikan yang besar terhadap 

pembelajaran, dia diasumsikan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam 

perjalanan itu.  

Bagi guru agama, bimbingan dan konseling meliputi bimbingan belajar dan 

bimbingan perkembangan sikap keagamaan.20 Dengan demikian maka bimbingan 

ini dimaksdukan peran peserta didik dalam mengenali kemampuan dan potensi diri 

yang sebenarnya dalam kapasitas belajar dan bersikap. 

Guru Pendidikan Agama Islam sebagai pengajar yaitu memberitahukan 

pengetahuan keagamaan, sedangkan sebagai pendidik yaitu mengadakan 

pembinaan, pembentukan kepribadian, pembinaan akhlak, menumbuhkan dan 

mengembangkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik.21  

Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas utama guru sebagai pengajar adalah 

membantu mengembangkan intelektual peserta didik, efektif dan psikomotorik, 

melalui penyampaian pengetahuan, pemecahan masalah, latihan efektif, dan 

keterampilan.22 Guru juga dipandang sebagai eksperi sebagai ahli bidang ilmu yang 

diajarkan. Sedangkan guru sebagai pendidik berperan dalam menanamkan nilai-

nilai dan sebagai tauladan bagi peserta didik. 

Adapun Menurut Y Singgih D. Guarsa, tindakan untuk menanggulangi 

kenakalan remaja dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

 
 20Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Cet III; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 266-267.  

 21Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah. (Cet II; Bandung: 

Rosda Karya, 1995), h. 99. 

 22Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam  (Cet XI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

h. 96-97. 
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1. Tindakan Preventif yakni segala tindakan sistematis yang bertujuan 

mencegah timbulnya kenakalan. Usaha preventif lebih besar manfaatnya 

dari pada tindakan kuratif, sebab jika kenakalan itu sudah meningkat 

remaja itu sangat sulit menanggulanginya. Tindakan preventif yang dapat 

dilakukan di dalam sekolah antaranya adalah: 

a. Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya memahami keadaan 

psikologi per individu seorang anak didiknya, sehingga guru 

Pendidikan Agama Islam dapat mengerti apa yang telah 

dirasakannya. 

b. Mengintensifkan pelajaran Pendidikan Agama Islam serta 

mengadakan guru Pendidikan Agama Islam yang berkompeten, 

Hal ini perlu diperhatikan karena seorang guru Pendidikan 

Agama Islam seharusnya memahami peranan pendidikan Islam 

terhadap pembinaan peserta didik untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

c. Mengintensifkan tenaga bimbingan dan konseling di sekolah 

dengan jalan mengambil tenaga yang benar ahli dalam bidang 

tersebut. 

2. Tindakan Represif, dalam tindakan ini guru mempunyai langkah 

identifikasi terhadap motif dan melakukan penyembuhan dengan 

memberikan pendamping peserta didik tersebut. Dalam konteks ini 

setiap guru mempunyai cara masing-masing dalam menindak lanjuti 

hal tersebut. Ada yang hukuman yang mendidik ataupun yang dapat 

membuatnya jera. 

3. Tindakan Kuratif dan Rehabilitas yakni memperbaiki akibat 

perbuatan nakal, terutama individu yang telah melakukan perbuatan 
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tersebut. Tindakan ini merupakan langkah terakhir untuk mengatasi 

kenakalan peserta didik yang terlalu sering melakukan pelanggaran 

dalam arti melewati batas.23 

Dari uraian di atas dapat di tegaskan bahwa Pendidikan Agama Islam 

yang kuat merupakan kunc karakter anak di masa depannya. Ketika dia kelak terjun 

ke masyarakat dia akan mempunyai pegangan hidup, dia tidak akan mudah terseret 

arus perubahan zaman begitu saja, karena dia tahu mana yang baik mana yang buruk 

mana yang halal dan mana yang haram. Tentunya semua ini tak lepas dari peran 

orang tua dan guru di sekolahnya. Kita ketahui Pendidikan Agama Islam tidak bisa 

disamakan dengan pelajaran yang lain, butuh proses yang lama karena semua ini 

berkaitan dengan jiwa, keyakinan, moral, kebiasaan dan sebagainya. Oleh karena 

itu, orang tua di rumah harus menjadi pantauan anak-anaknya dan guru di sekolah 

juga demikian harus dapat menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya karena guru 

adalah orang tua kedua bagi peserta didiknya di sekolah.  

B. Kenakalan Remaja 

1. Pengertian Kenakalan Remaja 

 Kenakalan berasal dari kata “nakal” yang berarti kurang baik (tidak 

menurut, mengganggu, dan sebagainya) terutama pada anak-anak.24 Menurut 

epistimologi kenakalan remaja berarti suatu penyimpangan tingkah laku yang di 

lakukan oleh remaja, hingga mengganggu ketentraman diri sendiri dan orang lain.25 

B. Simanjuntak memberikan pengertian “sebagai perbuatan dan tingkah laku, 

perkosaan terhadap norma-norma hukum pidana dan pelanggaran kesusilaan yang 

dilakukan oleh anak-anak. 

 
23Y. Singgih D. Guarsa, Psikologi Remaja (Cet. XVI; Jakarta: Gunung Mulia, 2007), h. 78. 

 
24Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 971. 
25 Hasan Basri, Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya (Cet I; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 13-14. 
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Menurut Sudarsono sebagaimana mengutip pengertian tentang kenakalan 

anak sebagai berikut:  

Tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka 
perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbatan itu merupakan 
kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan 
oleh anak, khususnya anak remaja.26 

Bebarapa teori diatas, disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku 

yang melanggar hukum norma agama, norma masyarakat, serta mengganggu 

ketertiban umum sehingga mengusik diri sendiri dan orang lain. Kenakalan remaja 

adalah suatu contoh perilaku yang di tunjukkan oleh remaja di bawah usia 18 tahun 

dan perbuatan tersebut melanggar aturan, yang di anggap berlebihan dan 

berlawanan dengan norma masyarakat. Setiap tindakan kenaklaan yang dilakukan 

remaja sekecil apapun perlu mendapat perhatian, teguran dan bimbingan. Jika tidak 

demikian, remaja akan lepas kendali dan menyebabkan terpancing melakukan 

kejahatan.27 Kenakalan juga mempunyai arti semacam “seruan pemberontakan” 

terhadap gaya belajar tertentu yang di paksakan. Karena Peserta didik menganggap 

gaya belajar yang di terapkan kepadanya tidak sesuai dengan gaya belajar alamiah 

mereka. Artinya, sistem yang disajikan oleh peraturan yang ada dalam lingkup 

sekolah tidak mampu memberikan kenyamanan dalam interaksi kehidupan 

kesehariannya di sekolah. 

Santrock mendefinisikan kenakalan remaja mengacu pada sauatu rentang 

yang luas dari tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai 

pelanggaran status hingga tindak kriminal. Gunarsa menjelaskan kenakalan pada 

remaja adalah tingkah laku yang menimbulkan masalah bagi orang lain. 

 

26Sudarsono, Kenakalan Remaja (Cet IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 11. 

27Endang Poerwanti & Nur Widodo, Perkembangan Peserta Didik (Cet II; Malang: UMM 

Press, 2002), h. 140 
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Berdasarkan sifat persoalan kenakalan dari ringan atau beratnya dan akibat yang 

ditimbulkan, maka kenakalan dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Kenakalan Semu 

 Kenakalan semu merupakan kenakalan yang tidak di anggap kenakalan bagi 

orang lain.28 Menurut penilaian pihak ketiga yang tidak langsung berhubungan 

dengan si anak, tingkah laku anak tersebut bila dibandingkan dengan anak sebaya 

di sekitarnya, walaupun tingkah lakunya agak berlebihan, akantetapi masih dalam 

batas kewajaran dan nilai moral. Seperti: Anak suka merusak mainannya 

b. Kenakalan Nyata 

 Kenakalan nyata ialah tingkah laku, perbuatan anak yang merugikan dirinya 

sendiri, dan orang lain, dan melanggar nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral.29 

Seperti: Berkelahi, Keluyuran, Bolos Sekolah, Pergi dari rumah tanpa pamit, 

Berkendara tanpa SIM, Mabuk-mabukan. 

 Kenakalan umumnya memang dilakukan oleh kalangan anak hingga remaja, 

namum akan tergolong kenakalan yang mengarah negatif jika telah merugikan diri 

sendiri maupun orang lain (keluarga, teman, dan orang disekitarnya). Seperti 

Perkelahian, Perkosaan, Perampokkan, Pembunuhan, Pencurian, Pencopetan. 

 Kenakalan merupakan suatu tindakan atau perbuatan menyimpang yang 

dilakukan oleh individu yang menimbulkan kerugian terhadap individu lain. 

Kenakalan remaja atau Juvenile delinquency adalah perilaku jahat yang dilakukan 

oleh anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patalogis) secara sosial yang 

dialami anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh pengabdian sosial, sehingga 

menimbulkan penyimpangan Juvenile berasal dari bahasa latin Juvenilis, yang 

artinya masa muda, anak muda, ciri-ciri karakter pada anak muda, sifat yang khas 

 
28Y. Singgih D. Gunarsih, Psikologi Remaja, h. 167. 

29Kartini Kartono, Kenakalan Remaja (Cet XIV; Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 107-109. 
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yang ada pada anak muda. Deliquency berasal dari kata lain yaitu Delinquere yang 

berarti terabaikan, mengabaikan, yang kenudian diperluas artinya menjadi jahat, 

kriminal, melanggar hukum, pembuat ricuh, perusak lingkungan dan lain 

sebagainya.30 Deliquency itu selalu mempunyai kondisi serangan, pelanggaran, 

kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak usia dibawah 22 tahun 

atau yang sering kita sebut dengan remaja. 

 Menurut Kartini Kartono memberikan pengertian tentang ciri-ciri pokok 

kenakalan remaja, yaitu:  

a. Hampir semua anak remaja jenis ini (delinquency) Cuma beriorentasi pada 

“masa sekarang” mereka tidak mau mempersiapkan bekal hidup di hari 

esok. mereka tidak mampu membuat rencana bagi hari esok. 

b. kebanyakan dari mereka itu terganggu secara emosional. 

c. Mereka kurang tersosialisasi dalam masyarakatnormal, sehingga tidak 

mampu mengenal norma-norma kesusilaan, dan tidak bertanggung jawab 

secara sosial 

d. Mereka senang menceburkan diri dalam kegiatan “tanpa piker” yang 

meransang rasa kejantanan, walaupun mereka menyadari besarnya risiko 

dan bahaya yang terkandung di dalamnya. 

e. Pada umumnya mereka sangat implusif, dan suka menyerempet bahaya. 

f. Hati nurani tidak atau kurang lancar fungsinya. 

Mereka kurang memiliki disiplin diri dan kontrol diri, sebab mereka 

memang tidak pernah dituntun atau di didik untuk melakukan hal tersebut.31 

 
30Kartini Kartono, Patalogi Sosial 2 Kenakalan Remaja (Cet XIV; Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 89-90. 

31Kartini Kartono, Patalogi Sosial 2 Kenakalan Remaja, h. 18-19. 
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Munculah kemudian kebiasaan jahat yang mendarah daging dan kemudian 

menjadi stigma. 

2.  Bentuk-bentuk kenakalan remaja  

Akhir-akhir ini banyaknya kasus kenakalan remaja sangat meresahkan 

keluarga, pihak sekolah, dan masyarakat lain. Mulai dari kenakalan ringan 

sampai kenakalan yang termasuk kriminalitas. Mengenai jenis kenakalan 

remaja di sepanjang zaman tetap saja ada. Hanya frekuensi dan akibat-

akibatnya pada zaman sekarang, zaman modern sedikit meningkat sesuai 

dengan kemajuan tersebut. Beberapa bentuk kenakalan remaja yaitu: 

a. Bentuk kenakalan remaja yang melanggar hukum Undang-undang 

KUHP yaitu perjudian dengan segala bentuknya (pasal 554 KUHP), 

pencurian dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan (pasal 362-

367 KUHP), penggelapan barang (pasal 372-377 KUHP).32 

b. Kenakalan remaja yang bersifat moral dan sosial seperti berbohong, 

suka membolos sekolah, pornografi, tawuran, memakai pakaian 

yang tidak pantas, suka berbuat yang tidak pantas terhadap lawan 

jenis, tidak mematuhi norma agama, tidak sopan, suka berbuat yang 

tidak pantas terhadap lawan jenis, tidak mematuhi norma agama, 

tidak sopan terhadap orang tua, dan lain sebagainya. 

c. Adapun bentuk kenakalan yang melanggar peraturan agama (Islam) 

sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis yaitu kenakalan yang mendapat 

hukuman qishash atau diyat seperti pembunuhan yang disengaja 

maupun tidak disengaja. Adapun dalil yang menyebutkan hal 

tersebut yaitu dalam QS al-Baqarah 178 yaitu: 

 
32Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Cet VI; Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), h. 160-169. 
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 يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتلْٰى  

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas 
berkenaan dengan orang yang dibunuh.33 

Dari berbagai pengertian kenakalan diatas dapat ditegaskan bahwa 

kenakalan remaja adalah tindakan yang dilakukan oleh remaja yang bersifat negatif 

mengakibatkan kerugian terhadap orang lain bahkan pada dirinya sendiri. 

3. Penyebab Kenakalan Remaja 

Kita semua tau mengenai kasus terjadinya kenakalan remaja semakin hari 

kian bertambah mulai dari tindakan kriminalitas, perkelahian, bahkan hingga 

pelecehan seksual. Sebab-sebab terjadinya anak nakal pada umumnya adalah sebab 

yang kompleks, yang berarti suatu sebab dapat menimbulkan sebab yang lain. Para 

peneliti melihat banyak kemungkinan penyebab kenakalan remaja. Robbin 

berpendapat kenakalan remaja adalah akibat adanya masalah neurobilogical, 

sehingga menimbulkan genetik yang tidak normal. Ahli lain mengatakan kenakalan 

remaja didapati karena mental dan emosi yang belum matang, masih labil, dan rusak 

akibat proses conditionering lingkungan yang buruk.34 

Menurut Santrock faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja yaitu 

identitas, kontrol diri dimana remaja tidak bisa membedakan benar salah, usia, jenis 

kelamin, harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah, proses keluarga 

 
33Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tikrar, (sygmacreative media corp: Bandung, 2019), 

h. 27. 

34Sri Esti Wuryani Jiwando, Psikologi Pendidikan  (Cet XI; Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h. 112-113. 
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yang kurang memperhatikan, pengaruh teman sebaya, kelas sosial ekonomi serta 

lingkungan sekitar tempat tinggal.35 

 Disisi lain, kenakalan remaja dapat terjadi dikarenakan adanya kegagalan 

mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal. 

Penghargaan yang diharapkan ialah tanggung jawab dan peranan itu, karena belum 

adanya rasa kepercayan terhadap mereka.36 Dengan kasus perkelahian, geng antar 

pelajar, maka lingkungan pergaulan yang buruk merupakan tempat yang memiliki 

potensi besar menyebabkan terjadinya kenakalan remaja 

Untuk menyikapi hal seperti ini kita bisa menarik garis besar banyaknya 

faktor yang menyebabkan tingkah laku kenakalan yaitu: 

a. Faktor Individu 

Faktor yang ada pada diri anak sendiri maliputi kelainan sejak kecil 

pada taka tau kekangan dari keluarga yang terlalu berlebihan, lemahnya 

kontrol diri terhadap pengaruh negatif dari lingkungan, kurangnya 

kemampuan penyesuai diri, serta kurangnya dasar-dasar keimanan pada 

diri remaja.  

b. Faktor Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan sumber utama atau lingkungan yang utama 

penyebab kenakalan remaja. Adapun faktor penyebab kenakalan dari 

lingkungan keluarga meliputi kurangnya rasa kasih sayang dan perhatian 

orang tua, lemahnya kebutuhan ekonomi orang tua yang mengakibatkan 

 
35Renny Diah Kurniawati, Kenakalan Remaja Dibalik Makna dan Faktor Penyebabnya di 

Panti Asuhan”, Studia Islamiika 8, no. 3 (2019): h. 15. 

36Muchlisah, Jamgan Panggil Kami Nakal Tapi Panggil Kami Kreatif,  h. 16-18. 
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tidak mampunya mencukupi kebutuhan, kehidupan keluarga yang tidak 

harmonis.  

c. Faktor Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab terjadinya kenakalan 

remaja, terutama di lingkungan masyarakat yang kurang sekali 

melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya, seperti: kurangnya 

pelaksanaan ajaran-ajaran agama yang konsekuen, masyarakat kurang 

menyeluruh dalam memperoleh pendidikan sehingga berpengaruh 

terhadap orang tua dalam mendidik anaknya. Masyarakat kurang 

mengawasi remaja, dan pengaruh norma-norma baru dari luar. 

d. Faktor Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah rumah. 

Karena itu ia cukup berperan dalam membina anak untuk menjadi orang 

dewasa yang bertanggung jawab, seperti: perekonomian guru yang 

kurang dapat menyebabkan guru mencari pekerjaan di luar sehingga anak 

didiknya terlantar dan kurangnya mutu guru untuk mendidik peserta 

didik, dan keinginan peserta didik terhambat, kekompakan guru dalam 

menjelaskan norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta kurangnya 

jumlah guru di sekolah-sekolah yang menyebabkan terjadinya 

penggabungan kelas-kelas sehingga dalam kegiatan belajar mengajar 

tidak efektif dikarenakan terlalu banyak jumlah peserta didik.37 

 
37Sofyan S. Willis, Remaja dan Masalahnya, (Cet V; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 95-119. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan yang menggunakan 

metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Metode penelitian kualitatif ini 

merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, serta 

implementasi model secara kualitatif.1 Pendekatan kualitatif merupakan sebuah 

proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang mencari 

tahu suatu kejadian sosial dan masalah atau yang di hadapi seseorang (manusia). 

Dengan demikian, metode deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang telah 

diperoleh dari hasil penelitian berupa informasi dan data yang ada kaitannya dengan 

tema penelitian tersebut. 

Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi 

bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman 

sosial yang diinterprestasikan oleh individu-individu.  

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 

dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak 

berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan 

persepsinya. Pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai keterkaitan dari 

partisipan, dan melalui penguraian “pemaknaan partisipan” tentang situasi dan 

peristiwa. Beberapa penelitian kualitatif diarahkan lebih dari sekedar memahami 

fenomena tetapi juga mengembangkan teori.2 

 
 1Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),  h. 

20. 

 2Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005-2008), h. 94. 
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2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti ini terletak di SMA Negeri 10 

Makassar. Jl. Tamangapa Raya 5 No. 12, kecamatan Manggala, Kota Makassar. 

Alasan Peneliti memilih lokasi ini untuk diteliti karena sebagai tempat penelitian 

agar tidak mengalami banyak hambatan dan kebetulan peneliti adalah salah satu 

alumni dari SMA Negeri 10 Makassar sehingga nantinya dapat mempermudah 

peneliti untuk mencari data. Yang kedua, pihak sekolah sudah sangat lama 

melakukan tindakan mencegah kenakalan remaja terhadap peserta didik utamanya 

di lingkungan sekolah tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan 

fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif 

yang berakar pada filososfi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup 

manusia. Peneliti dalam pandangan fenomenologi, berusaha memahami peristiwa 

dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.3 

Fenomenologi dapat diartikan ilmu-ilmu tentang fenomena yang 

menampakkan diri dari kesadaran peneliti.4 Dalam arti luas, fenomenologi adalah 

ilmu tentang gejala atau hal-hal apa saja yang tampak. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan 

sekunder. Data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya yaitu data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, 

 
 3Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 

h. 38. 

 4A. Mari Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan,h. 350. 
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catatan lapangan, foto dan hasil observasi.5 Adapun umber data dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung peneliti dari 

objek penelitian di lapangan dalam memperoleh data ini, peneliti secara langsung 

berhadapan dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat, agar peneliti 

dalam melakukan pengelolaan data itu tidak mengalami kesulitan. 

 Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu peserta didik, guru 

bimbingan konseling, dan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 10 

Makassar. 

2. Sumber Data Sekunder 

 Selain menggunakan data primer, pada penelitian ini juga menggunakan 

data sekunder. Data sekunder adalah yang sifatnya mendukung dan bersumber dari 

dokumen-dokumen serta hasil pengamatan yang ditemukan peneliti secara tidak 

langsung dari sumber media lain yang dapat menunjang kelengkapan data 

penelitian agar penelitian ini dapat berjalan akurat dan sesuai dengan kenyataan.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa data sekunder 

merupakan sumber data kedua yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan 

secara langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi, arsip, atau 

profil sekolah,dan beberapa data penunjang lainnya yang berkaitan erat dengan 

penelitian ini.  

D. Metode Pengumpulan Data 

 
 5Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 112. 
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data.6 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu:  

1. Observasi  

 Obsevasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. 

Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar 

dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses 

mengamati. Istilah observasi diturunkan dari bahasa Latin yang berarti “melihat” 

dan “memerhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan 

secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan 

antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi selalu menjadi bagian dalam 

penelitian, dapat berlangsung dalam konteks alamiah.7 Selanjutnya, tujuan 

observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya 

elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam 

pola-pola kultur tertentu. 

 Dalam penelitian ini, penelitian mengumpulkan data dengan melakukan 

pengamatan langsung dan mencatat data-data yang dibutuhkan sebagai sumber 

pelengkapan untuk mengetahui bagaiamana peranan guru Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti dalam mencegah timbulnya perilaku kenakalan remaja di SMA 

Negeri 10 Makassar. Dalam penelitian ini peneliti akan mengadakan penelitian non 

partisipatif (pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan). 

 

 6Endang Wini Winarni, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Cet. I; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2018), h. 158. 

 7Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Cet. I; Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2013), h. 143. 
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2. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah 

tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang 

berbeda dalam proses wawancara. Pihak perama berfungsi sebagai penanya, disebut 

pula sebagai interviewer, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi 

(informationsupplyer), intervieweratau informan. Menurut Banister wawancara 

adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.  

 Ada dua cara membedakan tipe wawancara dalam tataran yang luas yaitu 

terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan karena 

informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara 

tersttruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara 

tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sedangkan 

Wawancara tidak terstruktur bersifat lebih luwes dan terbuka.8 Wawancara tidak 

terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk 

menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan 

pedoman wawancara. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam pengumpulan data peneliti 

menggunakan metode wawancara dengan jenis (Wawancara tidak terstruktur) 

dalam meneliti peranan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam 

mencegah kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar.  

 

 
 8Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, h. 160, 162, 163. 
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3. Dokumentasi  

 Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang 

sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau 

kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah 

sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu 

dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto.9 Dokumen tertulis dapat pula 

berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis dan cerita. 

Pada metode dokumentasi ini, memungkinkan peneliti untuk memperoleh 

data secara langsung sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen dalam penelitian, ini 

dimaksudkan agar mendapatkan data atau informasi yang dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya.  

Instrumen yang peneliti gunakan untuk mengetahui peranan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam mencegah kenakalan remaja di SMA Negeri 10 

Makassar terdiri dari tiga jenis pokok, yaitu obeservasi, pedoman wawancara, dan 

pedoman dokumentasi.  

Adapun tiga jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Pedoman Observasi  

 Pedoman observasi dalam penelitian ini merupakan pedoman yang 

digunakan sebagai panduan untuk mengamati objek penelitian di lapangan yakni 

memperoleh data yang berkaitan dengan peranan guru pendidikan agama islam dan 

budi pekerti dalam mencegah kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar. 

 
 9A. Mari Yusuf, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. 

IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 391. 
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2. Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara yaitu sejumlah alat atau instrumen yang digunakan 

dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu, yakni 

mewawancarai Guru Pendidikan Agama Islam dan Guru bagian kesiswaan di SMA 

Negeri 10 Makassar yang mendukung berkaitan dengan judul skripsi ini. 

3. Pedoman Dokumentasi 

 Yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang telah ada di SMA Negeri 10 

Makassar seperti dokumen-dokumen serta foto-foto pada saat penelitian 

berlangsung yang berhubungan dengan skripsi ini.  

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

 Pengolahan data berhubungan dengan analisis data. Analisis data adalah 

pencarian atau pelacakan pola-pola.10 Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa 

analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil 

wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan dan 

memungkinkan meyajikan apa yang ditemukan. 

 Teknik pengelolaan data dan analisis data pada praktiknya ridak secara 

mudah dipisahkan. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan 

bersamaan dengan pengelolaan data selesai dikerjakan. Miles dan Huberman 

mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data 

penelitian kualitatif yaitu reduksi data (data/reduction), paparan data (data display), 

dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusiondrawing/verifying). Analisis 

data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data 

berlangsung, artinya kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah 

pengelolaan data. Komponen dalam analisi data model interaktif yaitu: 

 
 10Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, h. 210. 
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1. Reduksi Data (data reduction) 

 Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang 

telah diredukasi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk 

melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan 

belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian 

kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data 

yang tampak. 

2. Paparan Data (data display) 

 Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan 

mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data 

penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan 

kerja. 

3. Penarikan simpulan  

 Merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan 

hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian 

dengan berpedoman pada kajian penelitian.11Berdasarkan analisis interactive 

model, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif. 

 

 11Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, h. 212. 
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 Jadi dalam penelitian ini, ketika telah melakukan observasi, angket, dan 

dokumentasi di SMA Negeri 10 Makassar, maka peneliti akan menarik kesimpulan 

serta menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian, setiap hal temuan harus dicek 

keabsahannya, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

 Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, yang 

memanfaatkan sesuatu yang lainnya, diluar dataitu untuk keperluan pengecekan 

dengan kata lain sebagai pembanding terhadap sebuah data.12 Dalam penelitian 

kualitatif, teknik triangulasi digunakan sebagai pengecekan keabsahan data yang 

peneliti dapatkan atau temukan dari hasil wawancara peneliti dengan 

informanlainnya yang kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan studi 

dokumentasi yang kaitannya dengan penelitian juga hasil pengamatan di lapangan 

sehingga keabsahan datanya terjamin.13 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai pemeriksaan melalui 

sumber lainnya, dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang 

berasal dari hasil observasi di SMA Negeri 10 Makassar.  

 

  

 

 12Sugiyono, Metodologi Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015),       h. 

330. 

 13Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif 

(Jakarta: Press, 2009), h. 230-231. 
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BAB IV 

Guru PAI dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja di  

SMA Negeri 10 Makassar 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil SMA Negeri 10 Makassar  

 

a. Nama Sekolah  : SMA Negeri 10 Makassar 

b. NPSN   : 40311885 

c. NSS    : 30119610010 

d. Alamat Sekolah 

- Provinsi   : Sulawesi Selatan 

- Kabupaten/Kota  : Makassar 

- Kelurahan  : Tamangapa 

- Kecamatan  : Manggala 

- Jalan   : Jln. Tamangapa V No. 12    

    Makassar 

- Kode Pos   : 90235 

- Email   : sman10mks@yahoo.co.id 

- Website   : sman10-makassar.sch.id. 

e. Lokasi Sekolah  : Perkotaan 

f. Jarak dari pusat Kecamatan : 3 km 

g. Luas bangunan  : 3.247 M2 

h. Luas Tanah   : 19.975 M2 

i. Status Bangunan  : Milik Pemerintah 

j. No. Sertifikat   : 5303/6003.5.30/99 

k. Tahun pendirian  : 1984 

l. Tahun operasioal  : 1985 

m. Akreditasi   : A 
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2. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 10 Makassar  

SMA Negeri 10 Makassar merupakan salah satu pilihan sekolah SMA yang 

ada di Kota Makassar. Sekolah ini memiliki alamat di JL. Tamangapa V No. 12 

Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. SMA Negeri 

10 Makassar berdiri pada tahun 1985 dengan status kepemilikan oleh pemerintah, 

dengan luas bangunan 3.247 M2 dan luas tanah 19.975 M2 dengan jarak ke pusat 

kecamatan 3 KM dan Jarak ke pusat otoda 15 KMSMA Negeri 10 Makassar 

bernaung pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah ini belum 

diketahui sejak kapan tanggal pendiriannya, namun telah memiliki dokumen surat 

pendirian yaitu Surat Keputusan Pendirian.  

3. Visi dan Misi SMA Negeri 10 Makassar  

Berbicara tentang tujuan pendidikan khususnya tujuan pendidikan 

disekolah, SMA Negeri 10 Makassar tentu kita akan berbicara tentang Visi dan Misi 

yang ada di SMA Negeri 10 Makassar. Visi Misi merupakan keperluan pemangku 

kepentingan dalam mengelola sekolah, dengan harapan visi dan misi yang ada di 

sekolah dapat dijadikan sebagai panduan semua kegiatan proses pembelajaran baik 

akademik atau n akademik. Sebab semua kegiatan akademik atau non akademik 

bermuara dari visi misi sekolah. SMA Negeri 10 Makassar sendiri tentu mempunyai 

visi misi yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan pendidikan dalam undang-undang  

RI No. 22 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasonal pada Bab 2 Pasal 3 

dimana visi dan misi SMA Negeri 10 Makassar sebagai berikut:  

a. Visi Sekolah 

Menjadi Sekolah beprestasi, berkarakter, berbudaya, religius dan 

berwawasan lingkungan. 

b.  Misi Sekolah 
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1) Meningkatkan mutu pendidikan yang mengintegrasikan nilai agama 

dan budaya dengan sciense dan teknologi sesuai standar nasional 

pendidikan. 

2) Melaksanakan program peningkatan kompetensi siswa dibidang 

akademik dan non akademik yang bersaing ditingkat global. 

3) Melaksanakan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

4) Melaksanakan pengelolaan layanan pendidikan sesuai mutu pelayanan 

prima, transpari dan akuntabilitas. 

5) Melaksanakan pendidikan karakter agar terwujud lulusan yang 

beriman, bertaqwa,  dan beraklak mulia. 

6) Melaksanakan program pengembangan sekolah ramah sosial dan ramah 

lingkungan. 

 

4. Keadaan Guru SMA Negeri 10 Makassar  

Saat ini, SMA Negeri 10 Makassar memiliki 51 Guru Tetap mulai dari 

Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Guru dan 21 Guru Tidak Tetap. Adapun 

daftar nama-nama dan jabatan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Data Guru atau Tenaga Pendidik di SMA Negeri 10 

Makassar 

No  Nama Mata Pelajaran Jabatan 

1 
Muhammad Anwar Haskah, 

S.Pd.M.A 
PAI GT 

2 Muh. Rusydi, S.Pd.I PAI GT 

3 Dra. Hasnah  PAI GTT 

4 Sahir, S.Pd.I PAI GTT 
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5 Herlin Bunganrara, S.Pd.K Pendidikan 

Agama Kristen 

GTT 

6 Dra. Maryati Pendidikan 

Kewarganegaraan 

GT 

7 Marlina, S.Pd Pendidikan 

Kewarganegaraan 

GT 

8 Ismayanti Anugrah, S.Pd Pendidikan 

Kewarganegaraan 

GTT 

9 Sitti rosliah, S.Pd Bahasa Indonesia GT 

10 Dra. Arni Angrainy Hamid Bahasa Indonesia GT 

11 Pitriani, SPd Bahasa Indonesia GT 

12 Saenab, S.Pd, M.Pd Bahasa Indonesia GT 

13 Samuel Yetti Efendi, S.S Bahasa Indonesia GT 

14 Fathanah Muchtar, S.Pd Bahasa Indonesia GTT 

15 Dewi Yulianti, S.Pd Bahasa Indonesia GTT 

16 Nazliah Hafizah, S.Pd Bahasa Indonesia GTT 

17 Bahmansyur, S.Pd, M.Pd Bahasa Inggris Kepsek 

18 Dra. Mohammad Loi Bahasa Inggris GT 

19 Hati Djamilah Dewi, S.Pd Bahasa Inggris GT 

20 Ariany Rachman, S.Pd., M.Pd Bahasa Inggris GT 

21 Nurbaya Haya, S,Pd Bahasa Inggris Titipam 

22 Drs. Basri, M.Si Bahasa Jerman GT 

23 Zamsinar, S.Pd Bahasa Jerman GTT 

24 Suharman, S.Pd MTK GT 

25 Yulhaeni, S.Pd MTK GT 

26 A. Sulkaeni, S.Pd MTK GT 
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27 Yuni Andila, S.Pd MTK GT 

28 Muh. Rais, S., S.Si MTK GT 

29 Elita Kurnia Fadli, S.Pd., Gr MTK GT 

30 Hasnah, S.Si., S.Pd MTK GT 

31 Haspinah B., S.T MTK GT 

32 Syahraeny, S.Pd MTK GTT 

33 Nur Rezky JK, S.Pd. M.Pd MTK GTT 

34 Harmitha Achmad, S.Pd MTK GTT 

35 Sulaeman, S.Pd Fisika GT 

36 Ardat, S.Pd.M.Pd Fisika GT 

37 Dra. Dewi Murni Fisika GT 

38 Hasim Tribawa, S.Pd Biologi GT 

39 Herawati, S.Pd Biologi GT 

40 Masni, S.Pd,M.Pd Biologi GT 

41 Sagita Cahyani, S.Pd Biologi GTT 

42 Inderiani, S.Pd. M.Pd Kimia GT 

43 Rahmi Ariyani Bur, S.Pd Kimia GT 

44 Asmawati Ilyas,S.Pd.M.Pd.Gr Kimia GT 

45 Qanita Rezeki Amaliah, S.Pd Kimia GTT 

46 Dra. H. Murniati Geografi GT 

47 Nurbaya, S.Si., S.Pd Geografi GT 

48 Hardiyanti Coke, S.Pd Geografi GT 

49 Dra. Supriati Ekonomi GT 

50 Ilmiati, SE Ekonomi GT 

51 Suriani, S.Pd Ekonomi GT 

52 Hj. Nur Asiah, S.Pd Seni Budaya GT 
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53 Irfah Amaliah, S.Pd Seni Budaya GTT 

54 Drs. Mahmud Hammading Sejarah GT 

55 Ida Fitriani Sejarah GT 

56 Dra. Jinna Sejarah GT 

57 Fuji Indira, S.Pd Sejarah GTT 

58 Salmiati, S.Pd Sejarah GTT 

59 A. Syahda Hattas, S.Pd Penjaskes GT 

60 Hasanuddin, S.Pd Penjaskes  GT 

61 Suci Rahmadani, S.Or Penjaskes GTT 

62 Hj. Sitti Nurtati, S.Pd BK GT 

63 Abd. Jabbar, S. Sos BK GTT 

64 Fhadly Herman, S.Sos BK GTT 

65 Aenur Radhiatul Ashaf, S.Pd BK GTT 

66 Dra. H. Muhajir Sosiologi  GT 

67 Irmayanti Syarifuddin, S.Pd Prakarya GT 

68 Sri Rahayu Alam, S.Kom, S.Pd Prakarya GT 

69 Elim Batati, S.Pd Prakarya GT 

70 Nur Asmawati, S,Pd TIK GT 

71 Dwi Sri Rahayu, S.Pd Bahasa Daerah GTT 

(Sumber data: Tata Usaha SMA Negeri 10Makassar) 

 
5. Data Peserta Didik SMA Negeri 10 Makassar  

Tabel 1.2 Data Peserta Didik SMA Negeri 10 Makassar  

No Nama Jumlah Siswa 

1 Kelas  X, MIPA 1 34 Siswa 

2 Kelas X, MIPA 2 37 Siswa 
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3 Kelas X, MIPA 3 36 Siswa 

4 Kelas X, MIPA 4 36 Siswa 

5 Kelas X, MIPA 5 36 Siswa 

6 Kelas X, MIPA 6 39 Siswa 

7 Kelas X, MIPA 7 39 Siswa 

8 Kelas X, MIPA 8 39 Siswa 

9 Kelas X, IPS 1 40 Siswa 

10 Kelas X, IPS 2 39 Siswa  

11 Kelas X, IPS 3 39 Siswa 

12 Kelas  XI, MIPA 1 37 Siswa 

13 Kelas XI, MIPA 2 38 Siswa 

14 Kelas XI, MIPA 3 37 Siswa 

15 Kelas XI, MIPA 4 38 Siswa 

16 Kelas XI, MIPA 5 38 Siswa 

17 Kelas XI, MIA 6 36 Siswa 

18 Kelas XI, MIA 7 38 Siswa 

19 Kelas XI, IPS 1 30 Siswa 

20 Kelas XI, IPS 2 32 Siswa 

21 Kelas XI, IPS 3 36 Siswa  

22 Kelas XI, IPS 4 33 Siswa 

23 Kelas XI, IPS 5 36 Siswa 

24 Kela XII, MIPA 1 37 Siswa 

25 Kelas XII, MIPA 2 36 Siswa 

26 Kelas XII, MIPA 3 37 Siswa 



49 

 

 

 

27 Kelas XII, MIPA 4 37 Siswa 

28 Kelas XII, MIPA 5 39 Siswa 

29 Kelas XII, MIPA 6 39 Siswa 

30 Kelas XII, MIPA 7 39 Siswa 

31 Kelas XII, IPS 1 40 Siswa 

32 Kelas XII, IPS 2 36 Siswa 

33 Kela XII, IPS 3 37 Siswa 

34 Kelas XII, IPS 4 36 Siswa 

35 Kelas XII, I[S 5 37 Siswa 

36 Kelas XII, IPS 6 37 Siswa 

37 Kelas XII, IPS 7 39 Siswa 

(Sumber data: Tata Usaha SMA Negeri 10Makassar) 

 

 
6. Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 10 Makassar  

Tabel 1.2 Data Peserta Didik SMA Negeri 10 Makassar 

 

No.  Sarana Prasarana Jumlah 

1. Ruang Kelas 34 

2. Ruang Kantor 1 

3 Ruang Guru 1 

4. Ruang Tata Usaha 1 

5. Ruang Labolatorium IPA 1 

6.  Ruang Labolatorium Komputer 1 

7.  Ruang BK 1 

8. Mesjid 1 
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6.  Aula 1 

7.  Ruang Keterampilan 1 

Sumber: Arsip/dokumen tata usaha SMA Negeri 10Makassar tahun 

B. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja di SMA Negeri 10 Makassar 

Kejahatan dan kenakalan  remaja sebagai bagian dari kemerosotan moral 

tidaklah dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya pada zamannya. Karena itu 

kejahatan atau kenakalan remaja merupakan peristwa minimnya pembenaran anak-

anak remaja terhadap norma-norma moral, hukum, dan sosial yang berlaku dalam 

masyarakat. Mereka sangat terpengaruh oleh pergaulan yang kurang baik sehingga 

mengakibatkan mereka rusak akhlaknya. Kenakalan remaja yang dilakukan oleh 

anak remaja pada umumnya merupakan produk dari adanya peraturan-peraturan 

keras dari orang tua, anggota keluarga dan lingkungan terdekatnya yaitu masyarakat 

di tambah lagi dengan keinginan yang mengarah pada sifat negatif dan melawan 

arus yang tidak terkendali. 

Adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja yang serinh dilakukan oleh para 

peserta didik SMA Negeri 10 Makassar yaitu, Menurut kepala sekolah yaitu 

Bahmansyur, S.Pd, M.Pd menjelaskan: 

Yang saya ketahui kenakalan remaja yang terjadi pada peserta didik saya itu 
di antaranya tawuran, membolos, merokok, membuli, tidak piket kelas, 
tidak mengikuti upacara, kelengkapan seragam kurang.1 

Dari penjelasan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa kenakalan 

remaja di SMA Negeri 10 Makassar yaitu tawuran, membolos, membuli, tidak piket 

kelas, tidak mengikuti upacara, kelengkapan seragam kurang.  

 

 1Bahmansyur (47 Tahun), Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Makassar, Wawancara,  27 

April 2023.  
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Menurut Bapak Fhadly Herman, S.Sos selaku guru BK, menjelaskan: 

Biasanya anak-anak kebanyakan membolos, lalu pada jam pelajaran malah 
ada yang keluar kelas bilangnya izin ke kamar mandi tapi ternyata malah ke 
kantin, meninggalkan pelajaran saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, 
tawuran dengan sesama temannya, membolos, dan membuli.2 

Pada saat peneliti melakukan observasi, peneliti juga melihat peserta didik 

yang keluar kelas dan meninggalkan kegiatan belajar mengajat dengan alasan izin 

ke kamar mandi ternayata mahal pergi ke kantin, dan peneliti melihat langsung 

peserta didik yang merokok di lingkungan sekolah seperti kantin. 

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa kenakalan di 

SMA Negeri 10 Makassar yaitu membolos, izin ke WC malah pergi ke kantin, 

meninggalkan jam pelajaran, ribut saat jam pelajaran berlangsung, berkelahi 

sesama teman sekolah. 

Menurut Bapak Muhammad Anwar Haskah, S.Pd.M.A menjelaskan: 

Yang saya ketahui kenakalan remaja yang terjadi pada peserta didik saya 
biasanya yang paling sering adalah meninggalkan kelas saat jam pelajaran 
berlangsung, lalu pulang sebeljum waktunya, ribut pada saat guru sedang 
menerangkan, membolos, membuli, berkelahi, dan merokok.3 

Pada saat peneliti melakukan observasi, peneliti melihat langsung bahwa 

peserta didik sering ribut saat kegiatan belajar berlangsung dan peserta didik ada 

yang berbicara sendiri dengan teman sebangkunya saat guru sedang menjelaskan 

materi pelajaran. 

 

 2Fhadly Herman  (24 Tahun),  Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 10 Makassar,  

wawancara, 27 April 2023. 

 3Muhammad Anwar Haskah (48 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 10 

Makassar, wawancara,  27 April 2023. 
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Dari penjelasan guru Pendidikan Agama Islam peneliti menyimpulkan 

bahwa kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar yaitu meninggalkan kelas 

saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, pulang sebelum waktunya, dan ramai 

di kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Berdasarkan beberapa pengertian bahwa pengetahuan merupakan hasil dari 

tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek 

tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt 

behaviour). 

Tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan 

yaitu: mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengsintesis, dan 

mengevaluasi. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, 

dan sebagainya).  

Pengetahuan seseorang tentang suatu obyek mengandung dua aspek yaitu: 

aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek positif dan obyek yang diketahui, 

maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap obyek tertentu. Menurut teori 

WHO (World Health Organization) salah satu bentuk obyek kesehatan dapat 

dijabarkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sendiri. Berdasarkan 

beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah 

sesuatu yang diketahui oleh seseorang melalui pengenalan sumber informasi, ide 

yang diperoleh sebelumnya baik secara formal maupun informal. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang. Dari pengalaman dan penelitian, ternyata perilaku yang didasari oleh  
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pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan.  

Selanjutnya, pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: faktor 

internal dan eksternal. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal ada lima yaitu:  

a) umur semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan 

seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja dari segi 

kepercayaan masyarakat yang lebih dewasa akan lebih percaya dari 

pada orang yang belum cukup tinggi kedewasaanya. Hal ini sebagai 

akibat dari pengalaman jiwa. 

b) Pengalaman yang merupakan guru yang terbaik (experience is the 

best teacher), pepatah tersebut bisa diartikan bahwa pengalaman 

merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu merupakan 

cara untuk memperoleh suatu suatu kebenaran pengetahuan. Oleh 

sebab itu pengalaman pribadi pun dapat dijadikan sebagai upaya 

untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam 

memecahkan persoalan yang dihadapi pada masa lalu. 

c) Pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin 

banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya semakin 

pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap 

seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan.  

d) Pekerjaan, pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan 

terutama untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan 
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keluarganya. Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi ;ebih 

banyak merupakan cara mencari nafkah yang membosankan 

berulang dan banyak tantangan.  

e) Jenis kelamin, istilah jenis kelamin merupakan suatu sifat yang 

melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang 

dikontruksikan secara sosial maupun kultural.  

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal memiliki tiga hal yaitu:  

a) Informasi merupakan fungsi untuk membantu mengurangi rasa 

cemas. Seseorang yang mendapat informasi akan mempertinggi 

tingkat pengetahuan terhadap suatu hal.  

b) Lingkungan, beberapa pengalaman dan hasil observasi yang terjadi 

di lapangan (masyarakat) bahwa perilaku seseorang termasuk 

terjadinya perilaku kesehatan, diawali dengan pengalaman-

pengalaman seseorang serta adanya faktor internal (lingkungan fisik 

dan non fisik).  

c) Sosial budaya, semakin tinggi tingkat pendidikan dan status sosial 

seseorang maka tingkat pengetahuannya akan semakin tinggi pula. 

Pengetahuan seseorang akan lebih bertahan dari pada perilaku yang tidak 

didasari oleh pengetahuan. Perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktivitas 

manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh 

pihak luar. Sebelum orang mengadopsi perilaku baru, di dalam dari orang tersebut 

terjadi proses berurutan, disingkat AIETA yang artinya: Awarness (Kesadaran), 

yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus (objek) terlebih 

dahulu. Interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus. Evaluation 

(menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya). Trial 
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(orang telah mulai mencoba perilaku baru). Adoption, subyek telah berperilaku baru 

sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.4 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja di SMA 

Negeri 10 Makassar yaitu: Kenakalan Ringan. Yang dimana kenakalan yang tidak 

sampai pada pelanggaran hukum.5 Sedangkan kenakalan yang ada di SMA Negeri 

10 Makasar yang termasuk dalam kenakalan ringan adalah tidak piket kelas, tidak 

mengikuti upacara, kelengkapan seragam kurang, membolos, meninggalkan jam 

pelajaran. 

Berbicara tentang peserta didik, tidak semua mempunyai perilaku yang 

sama antara satu dengan yang lainnya. Dalam arti ada yang termasuk kategori nakal 

dan tidak nakal, begitu juga di SMA Negeri 10 Makassar. Mengenai hal ini dapat 

dijelaskan bahwa berdasarkan observasi yang dilakukan dan data yang diperoleh 

diketahui bahwa dari jumlah peserta didik yang ada, jumlah peserta peserta didik 

yang nakal dan tidak nakal seara angka tidak dipastikan karena pada dasarnya 

kenakalan seseorang itu bersifat relatif artinya peserta didik yang saat ini nakal bisa 

jadi berubah dan penilaian orang tentang kenakalan pun tidak sama. Ada kalanya 

perilaku peserta didik dianggap nakal oleh seseoramg tetapi tidak bagi yang 

lainnya.  

C. Penyebab Kenakalan Remaja di SMA Negeri 10 Makassar 

Kenakalan yang terjadi pada peserta didik merupakan hal yang wajar karena 

kondisi yang ada pada peserta didik cenderung masih labil sehingga ia masih 

 

4Erwin Hafid, Pengetahuan Otentititas dan Hukum Hadis tentang Cadar Serta Aplikasinya 

dalam Kehidupan Sosial: Studi Kasus di UIN Alauddin Makassar, Jurnal State Islamic University 

Alauddin Makassar, Indonesia, 2020. h. 12. 

5Zakiah Daradjat, Membina Nilai-nilai Moral, Jakarta; Bulan Bintang, h. 9. 
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diombang-ambingkan oleh segala sesuatu yang ada disekitar mereka. Begitu juga 

dengan kenakalan/pelanggaran yang mereka lakukan dapat dikatakan sebagai 

aktualisasi dari keadaan jiwa dan kebutuhan yang diingkan. Akan tetapi semuanya 

itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada faktor yang 

mempengaruhinya.  

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari beberapa guru 

tentang faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar 

yaitu:  

1. Faktor Keluarga 

 Menurut Kepala Sekolah Bahmansyur, S.Pd, M.Pd menjelaskan:  

Penyebab kenakalan remaja yang sering membuat ulah yang sering 
melanggar peraturan sekolah seringkali dipengaruhi oleh faktor dari 
keluarga, karena dalam keluarga peserta didik tersebut mengalami 
keretakan atau orang tuanya bercerai sehingga anaknya tidak terurus dengan 
baik akhirnya berakibat kepada tingkah laku peserta didik yang sulit diatur 
ataupun sering melanggar tata tertib sekolah.4 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatar 

belakangi terjadinya kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar karena adanya 

faktor keluarga.  

Hasil wawancara dengan guru BK, yaitu Bapak Fhadly Herman, S.Sos 

beliau menjelaskan:  

Yang saya ketahui faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan 
remaja karena adanya masalah yang terjadi di lingkungan rumah atau 
keluarganya, karena dalam keluarga atau orang tuanya bercerai sehingga  
anaknya berdampak pada perilaku remaja di sekolah yang cenderung sering 
membuat pelanggaran dan tidak mau mematuhi tata tertib sekolah seperti 
tidak ikut upacara karena seragam yang dipakai kurang lengkap, berkelahi 
sesame temannya, membolos, membuli, merokok, nah biasanya anak-anak 

 
 4Bahmansyur (47 Tahun), Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Makassar,  wawancara,  

27April 2023. 
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yang melakukan pelanggaran itu karena kurangnya perhatian dari orang tua 
yang sudah bercerai.5 

Dari penjelasan guru BK saat wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa 

yang menjadi penyebab kenakalan remaja adalah faktor keluarga.  

Menurut bapak Muhammad Anwar Haskah, S.Pd.M.A, selaku guru 

Pendidikan Agama Islam, beliau menyebutkan dalam wawancara, antara lain:  

Faktor keluarga seperti: broken home 30%. Dan menurut beliau sangat 
berpengaruh terhadap jiwa peserta didik, karena peserta didik tidak 
mendapat ketenangan dalam keluarga, kurang perhatian dari orang tua, 
adanya ke tidak harmonisan tersebut menyebabkan terjadinya kenakalan 
remaja, termasuk juga faktor ekonomi.6 

Dari penjelasan bapak Muhammad Anwar Haskah, S.Pd.M.A dapat 

disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab kenakalan remaja SMA Negeri 10 

Makassar adalah karena faktor keluarga yaitu broken home 30% (perceraian orang 

tua), dan tekanan orang tua. 

Jadi, kenakalan atau pelanggaran yang dilakukan peserta didik di SMA 

Negeri 10 Makassar seperti membolos, membuli, berkelahi, merokok, seragam 

kurang lengkap, dan tidak ikut upacara penyebabnya adalah dari faktor keluarga 

karena kurangnya perhatian dari orang tuanya yang broken home, sehingga tidak 

ada yang mengingatkan dan mempersiapkan kebutuhan sekolahnya. 

 

 

2. Faktor Lingkungan 

 

 5Fhadly Herman  (24 Tahun),  Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 10 Makassar,  

wawancara, 27 April 2023. 

 6Muhammad Anwar Haskah (48 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 10 

Makassar, wawancara,  27 April 2023. 
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Menurut kepala sekolah Bahmansyur, S.Pd, M.Pd menjelaskan: 

Selain faktor keluarga, juga dipengaruhi oleh faktor teman di limgkungan 
sekolah atau teman di lingkungan masyarakatnya karena dalam 
pergaulannya mereka sudah terlalu bebas sehingga sangat mungkin 
terpengaruh oleh teman-teman bermainnya.7 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatar 

belakangi terjadinya kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar karena adanya 

dari teman sekolahnya dan teman di lingkungan masyarakat.  

Hasil wawancara dengan guru BK yaitu Kak Fhadly Herman, S.Sos, beliau 

menjelaskan:  

Di samping karena faktor lingkungan di rumah atau di keluargamya, bisa 
juga karena faktor dari teman-teman sekolahnya sehingga kadang peserta 
didik satu mengajak temannya keluar kelas saat kegiatan belajar mengajar 
untuk ke kantin, ada juga kalau satu peserta didik tidak ikut piket kelas 
teman satunya lagi juga ikut tidak piket kelas, pergaulam yang sudah terlalu 
bebas akhirnya berakibat kepada tindakan pelanggaran tata tertib sekolah.8 

Dalam penjelasan guru BK saat wawancara dapat diambil kesimpulan 

bahwa yang menjadi penyebab kenakalan remaja adalah faktor sekolah dan 

lingkungan masyarakat. 

Menurut bapak Muhammad Anwar Haskah, S.Pd.M.A selaku guru 

Pendidikan Agama Islam, beliau menyebutkan dalam wawancara, antara lain: 

Kedua faktor sekolah dan lingkungan terpengaruh dengan pergaulan dari 
luar yang terlalu bebas sehingga terbawa ke pergaulan dari luar yang terlalu 
bebas sehingga terbawa ke sekolah. pergaulan peserta didik dalam 
lingkungan keseharian mereka juga merupakan salah satu faktor penyebab 
kenakalan remaja. Sehingga peserta didik harus benar-benar bisa memilih 

 

 7Bahmansyur (47 Tahun), Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Makassar,  wawancara,  

27April 2023. 

 8Fhadly Herman  (24 Tahun),  Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 10 Makassar,  

wawancara, 27 April 2023. 
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dalam bergaul dengan teman dan lingkungannya, karena lingkungan yang 
baik akan membawa peserta didik kepada sikap dan perbuatan yang baik.9 

Dari penjelasan bapak Muhammad Anwar Haskah, S.Pd.M.A dapat 

disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab kenakalan remaja SMA Negeri 10 

Makassar adalah karena faktor sekolah dan lingkungan karena peserta didik 

terpengaruh dengan pergaulan luar yang terlalu bebas. 

Jadi, kenakalan atau pelanggaran yang dilakukan peserta didik SMA Negeri 

10 Makassar seperti. berkelahi, keluar kelas saat KBM, membolos, membuli, 

merokok, ribut saat dikelas. Itu penyebab dari faktor sekolah yaitu terpengaruh 

dengan teman disekolahnya seperti teman kelas. Jadi, dari keseluruhan faktor 

penyebab kenakalan remaja SMA Negeri 10 Makassar sesuai wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti adalah 2 faktor yaitu: lingkungan, dan keluarga. 

D. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Kenakalan 

Remaja SMA Negeri 10 Makassar 

Sesuai dengan judul skripsi ini yang mengambil lokasi di sekolah, maka 

disini peneliti mencoba untuk menguraikan peran-peran yang dilakukan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 10 Makassar dalam menanggulangi 

kenakalan remaja. 

Guru agama merupakan figur yang paling bertanggung jawab dalam 

pembinaan moral keagamaan anak didik. Sesuai dengan tujuan Pendidikan Agama 

Islam maka adanya kenakalan remaja secara langsung menjadi tanggung jawab 

guru agama untuk mencegah agar jangan sampai sifat kenakalan anak didik jauh 

menyimpang dari Akhlakul Karimah yang telah di ajarkan oleh agama Islam. 

 

 9Muhammad Anwar Haskah (48 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 10 

Makassar, wawancara,  28 April 2023. 
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Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi kenakalan 

remaja dilaksanakan oleh Guru SMA Negeri 10 Makassar. Sebagaimana Kepala 

Sekolah Bahmansyur, S.Pd, M.Pd menjelaskan:  

Kita memberikan nasehat agar bisa diwujudkan dengan memberi peringatan 
atau hukuman secara langsung terhadap anak yang sering bolos, keluar kelas 
pada jam belajar, yang tidak pakek seragam, tawuran, merokok, membuli, 
dan pemberian nasehat bertujuan agar peserta didik yang bersangkutan 
menyadari akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan-
kesalahan yang dilakukannya, apabila mereka masih melakukan kesalahan 
lagi akan diberikan hukuman atau sangsi.10 

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk 

menanggulangi kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar yaitu Memberikan 

nasehat, memberikan peringatan atau hukuman dan melakukan pendekatan 

keagamaan. 

Menurut guru Pendidikan Agama Islam Bapak Muhammad Anwar Haskah, 

S.Pd.M.A menjelaskan: 

Saya biasanya melakukan pendekatan kepada peserta didik dan 
membimbing peserta didik dengan cara memberi nasehat-nasehat tentang 
spritual. Kadang mengajak peserta didik mengaji dan setelah mengaji saya 
memberikan nasehat-nasehat tentang hal-hal yang baik tentang pergaulan 
dan sopan santun kepada orang tua, bapak/ibu guru, teman atau sahabat dan 
lingkungannya. Jika peserta didik masih saja seperti itu, kita selaku guru-
guru di sekolah biasanya melakukan pendekatan kepada orang tua/wali 
murid bila mana peserta didik yang bersangkutan masih melakukan 
kenakalan-kenakalan. Tujuan guru agama melakukan pendekatan kepada 
orang tua/wali peserta didik adalah untuk mencari jalan keluar bagi anak 
tersebut, dan menerapkan hidup disiplin terhadap peraturan yang berlaku.11 

 

 10Bahmansyur (47 Tahun), Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Makassar, wawancara,  28 

April 2023.  

 11Muhammad Anwar Haskah (48 Tahun), Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 10 

Makassar, wawancara,  28 April 2023. 

 



61 

 

 

 

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk 

menanggulangi kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar yaitu, memberikan 

nasehat, memberi peringatan atau hukuman. 

Pada saat observasi, peneliti melihat bahwa guru Pendidikan Agama Islam 

melakukan pendekatan pada peserta didik yang nakal ataupun yang ramai saat di 

kelas dengan cara pendekatan individu dan memberikan nasehat-nasehat, dan 

kadang dengan mengajak peserta didik yang ramai itu untuk membaca surat-surat 

pendek sebagai hukumannya. 

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk 

menanggulangi kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar yaitu melakukan 

pendekatan kepada peserta didik yang bersangkutan, memberikan nasehat dan 

motivasi,  memberikan peringatan atau sangsi, melakukan pendekatan kepada orang 

tua/wali peserta didik, menerapkan hidup disiplin terhadap peraturan yang berlaku. 

Sedangkan menurut Bapak Fhadly Herman, S.Sos selaku guru BK, 

menjelaskan: 

Memberikan bimbingan dan pengertian kepada anak akan cinta kasih dan 
kesibukan orang tua dalam mencari nafkah bagi dirinya dan pentingnya 
sekolah bagi anak-anak karena itu merupakan bekal besok bukan untuk 
kepentingan orang lain tapi untuk kepentingannya sendiri. Memberikan 
kontrol terhadap tindak dan tingkah laku peserta didik tersebut berupa 
perhatia khusus yang wajar, memberikan perhatian berupa pemberian 
tanggung jawab kepadea peserta didik agar pada dirinya memuat rasa 
percaya diri dan bertanggung jawab, Memberikan peringatan, memberikan 
sangsi atau hukuman, Hal itu kami berikan pada peserta didik yang 
bermasalah khususnya peserta didik yang broken home, lalu peserta didik 
yang sering pulang sebelum waktunya dan peserta didik yang sering 
membolos, tawuran dan membuli dan merokok di lingkungan sekolah.12 

 

 12Fhadly Herman  (24 Tahun),  Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 10 Makassar,  

wawancara, 28 April 2023. 
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Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk 

menanggulangi kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar yaitu memberikan 

bimbingan dan pengertian, memberikan kontrol, memberikan peringatan, 

memberikan peringatan atau hukuman. 

MF sebagai peserta didik menjelaskan tindakan apa saja yang dilakukan 

oleh guru Pendidikan Agama Islam dan guru BK untuk menaggulangi kenakalan 

remaja yang dilakukan, yaitu:  

Guru Pendidikan Agama di sini memberikan bimbingan, mengarahkan, 
danmemotivasi kepada saya dan juga teman saya yang melakukan 
kenakalan di sekolah (tawuran) di sekolah bahkan kita juga dimarahi oleh 
guru BK dan diberikan hukuman sesuai dengan apa yang kita lakukan, 
setiap masuk kelas guru selalu memberikan motivasi kepada kita semua, 
lama-lama kita yang pernah melakukan kesalahan sadar apa yang saya 
perbuat itu salah.13 

Banyak sekali peserta didik yang melakukan kesalahan dan sadar karena 

guru Pendidikan Agama Islam dan Guru BK sering memberikan motivasi, 

bimbingan kepada peserta didiknya setelah melakukan kesalahan, mengarahkan 

kepada peserta didik perbuatan yang baik dan menyuruh kepada peseta didik 

menjauhkan perbuatan yang tidak baik.  

Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya Peran Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam menanggulangi kenakalan remaja di SMA Negeri 10 Makassar 

yaitu: 

1. Dari hasil wawancara obeservasi yaitu: melakukan pendekatan kepada 

peserta didik yang bersangkutan, seperti perserta didik yag sering 

membolos, tawuran, membuli, merokok, keluar kelas pada saat kegiatan 

 

 13MF (18 Tahun), Peserta Didik SMA Negeri 10 Makassar, wawancara, 2 Mei 2023.  
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belajar mengajar berlangsung, ribut pada saat kegiatan belajar 

berlangsung, tidak ikut upacara. 

2. Dari hasil wawancara obeservasi yaitu: melakukan pendekatan kepada 

orang tua/wali peserta didik atau pemanggilan orang tua, seperti 

kenakalan sering membolos, pulang sekolah sebelum waktunya, tawuran 

sesama temannya, merokok. 

3. Dari hasil wawancara obeservasi yaitu: menerapkan hidup disiplin 

terhadap peraturan yang berlaku seperti peserta didik yang tidak 

memakai seragam lengkap, peserta didik yang tidak ikut upacara, peserta 

didik yang sering keluar kelas pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

4. Dari hasil wawancara obeservasi yaitu: memberikan bimbingan, 

pengertian, memberikan kontrol dan memberikan perhatian ini dilakukan 

seorang guru kepada peserta didiknya yang melanggar semua jenis 

kenakalan yang ada di SMA Negeri 10 Makassar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian mengenai Peranan Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di SMA Negeri 

10 Makassar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Bentuk-bentuk Kenakalan peserta didik di SMA Negeri 10 Makassar, 

seperti: merokok, membolos, membuli, berkelahi dengan sesama teman 

sekolahnya, seragam tidak lengkap, tidak melaksanakan piket kelas, tidak 

ikut upacara, keluar kelas pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, 

izin ke kamar mandi tapi tidak ke kamar mandi malah pergi ke kantin.  

2. Faktor yang menyebabkan kenakalan remaja SMA Negeri 10 Makassar 

sesuai wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu: faktor lingkungan,  

dan faktor keluarga. 

3. Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam menanggulangi kenakalan 

remaja di SMA Negeri 10 Makassar sesuai wawancara, observasi, dan 

pengamatan yang dilakukan peneliti kepada guru Pendidikan Agama Islam 

yaitu: dengan melakukan penyuluhan terhadap peserta didik, memberikan 

nasehat, tutur kata yang baik, melakukan pendekatan keagamaan, 

memberikan peringatan, dan juga melakukan hal serta tindakan yang 

mempunyai tauladan yang baik kepada peserta didik, tindakan-tindakan 

yang dilakukan tersebut sesuai dengan peran guru Pendidikan Agama Islam 

sebagai pengajar, yaitu: memberitahukan pengetahuan keagamaan, 

sedangkan sebagai pendidik  yaitu mengadakan pembinaan, pembentukan 

kepribadian, pembinaan akhlak, menumbuhkan dan mengembangkan 
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keimanan dan ketaqwaan kepada peserta didik. berbagai peran 

penanggulangan secara preventif dan represif. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah dirumuskan, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada kepala sekolah diharapkan selalu berperan untuk mengordinir 

seluruh komite sekolah agar semua terlibat dalam penanggulangan 

kenakalan remaja serta dapat mempertahankan visi misi sekolah semakin 

lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. 

2. Kepada guru Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat meningkatkan 

kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam agar tercipta anak didik yang 

mempunyai akhlakul karimah dan dapat selalu menjadi unsur terdepan 

dalam penanggulangan kenakalan remaja di sekolah. 

3. Kepada peserta didik diharapkan selalu bersemangat dalam belajar dan 

selalu mematuhi segala peraturan sekolah agar menunjang perubahan positif 

bagi diri sendiri, maupun bagi orang lain. 
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