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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Tranliterasi Arab-Latin    

Daftar huruf bahasa Arab dan tranliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alif A tidak dilambangkan ا

 Ba B Bc ب

 Ta T Tc ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha K ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin S es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 
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 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 Ha H Ha ھ

 hamzah ‘ Apostrof ء

 ya Y Ye ى

 Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‘).  

2. Vokal  

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

atau monofotng dan ocal rankap aytau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambagnya berupa tanda atau kharakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A اَ 

 Kasrah I I اِ 

 ḍammah U U اُ 

  Vocal rangap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasi berupa gambar huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan وَ 

wau 

Au a dan u 

Contoh:  

 kaifa : كَيْفَ  

 haul : ھَوْلَ  

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ...َا|  َى...

ya’ 

A a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya’ I i dan garis di ى

atas 
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 Dammah dan wau U u dan garis di وُ 

atas 

Contoh: 

 mata : مَاتَ 

 rama : رَمَى

 qila : قيِْلْ 

  yamutu : يمَُوْتُ 

4. Tā’ Marbūṫah 

Tranliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup 

Ta’marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan 

dengan huruf “t”. ta’ marbutah yang mati (tidak berharkat) dilambangkan dengan 

“h”. 

 Contoh: 

 raudal al-at fal : رَوَضَةُ الْأطَْفَ ل  

 al-madinah al-fadilah : الَْمَدِ يْنَةُ اْلفَا ضِلةَ  

 al-hikmah :  الَْحِكْمَة 

5. Syaddah (Tasyid) 

Tanda Syaddah atau tasyid dalam bahasa Arab, dalam tranliterasinya 

dilamangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah tersebut.  

Contoh: 

 rabbana :رَبَّنَا

يْنَا  najjainah :نَجَّ
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6. Kata Sandang  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasaikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf “l” (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang lansung mengikuti kata sandan tersebut.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya.  

Contoh:  

 al-falsafah :الَْفَلْسَفَةُ 

 al-biladu :الَْبلِاَدُ 

7. Hamzah  

Dinyatakan di dean pada Daftar tabel Transliterasi Arab-Latin bahwa 

hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di 

tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif 

 Contoh:  

a. Hamzah di awal  

 umirtu :أمُِرْتُ 

b. Hamzah tengah  

 ta’ muruna :تأَمُْرُوْنَ        

c. Hamzah akhir  

 syai’un :شَيْء         

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunaka dalam Bahasa Indonesia  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisaannya dengna huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena huruf atau harakat yang dihilangkan, maka 
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dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bis 

aterpisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.  

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (ه  (الَّل

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

berkedudukan sebagai muddaf ilahi (frasa nominal, ditranliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh:  

  billah الَّلهبِ  Dinullah دِيْنُ الََّّ 

Adapun ta’marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jalalah 

ditransliterasikan dengan huruf (t).  

Contoh:  

  Hum fi rahmatillah : فِيْ رَحْمَةِ الََّّ   ھُمْ 

10. Huruf Kapital  

Meskipun dalm sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf capital dipakai. Penggunaan huruf capital seperti yang 

berlaku dala EYD. Di antaranya, huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf 

awal dan nama diri. Apabila nama diri didajului oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf 

awal dari kata sandang.  

Contoh: Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran Wa ma Muhammad 

illah rasul  

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subhānahū wa ta’ālā 



xii 
 

saw  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

 a.s.  = alaihi al-salam 

 H   = Hijriah 

 M  = Masehi  

 SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun 

QS…/…., = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4  
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ABSTRAK 

 

Nama : Syifa Nursyafitri 

NIM :  80200221077 

Program Studi :  Pendidikan Agama Islam 

Judul                 :  Strategi Guru dalam Menanggulangi Kenakalan Peserta 

Didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk 

kenakalan peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan (2) Untuk mengetahui 

strategi guru dalam menanggulangi kenakaln peserta didik (3) Untuk mengetahui 

kendala yang dihadapi guru dalam menanggulangi kenakalan peserta didik di SMA 

Negeri 6 Konawe Selatan.  

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian 

kualitatif yaitu data-data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, skema, gambar. 

Adapun Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dengan 

menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1), Bentuk kenakalan peserta didik di 

SMA Negeri 6 Konawe Selatan yaitu bermain HP Ketika jam pelajaran, menyontek 

Ketika sedang ulangan, terlambat datang kesekolah, membolos saat jam pelajaran, 

berperilaku atau berkata tidak sopan.; 2) Strategi guru dalam menanggulangi 

kenakalan peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan memiliki 3 upaya yaitu 

upaya preventif (pencegahan), upaya refresif ( Menghambat) dan upaya kuratif 

(penyembuhan).; 3) Kendala yang di hadapi guru dalam proses penanggulangan 

kenakalan peserta didik ialah faktor internal yang berasal dari pendidik itu sendiri 

dan faktor eksternal yang mencangkup lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat dan faktor arus globalisasi modern. 

Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan: Agar para pelaksana sekolah 

baik kepala sekolah, para dewan guru maupun karyawan selalu meningkatkan 

kinerja dan pelayanan yang baik kepada peserta didik agar peserta didik senantiasa 

berperilaku baik, dan di manapun berada. 

 
Kata Kunci: Strategi Guru, Kenakalan Peserta Didik 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sesungguhnya dalam penciptaan setiap makhluk yang hidup itu lebih 

dibekali dengan berbagai potensi yang memudahkan untuk berkembang setelah 

masa kelahirannya, manusia diciptakan Allah dari sari pati tanah, maksudnya 

proses kejadian manusia itu berasal dari sari pati tanah yang menghasilkan 

berbagai jenis makanan yang kemudian di konsumsi oleh manusia. Hal ini 

diterangkan dalam QS al-Mu’minun/ 32: 12-14 sebagai berikut: 

 

                             

                       

                           

 

Terjemahnya: 

12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 

saripati (berasal) dari tanah. 13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air 

nabi (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). 14. Kemudian 

air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami 

jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang 

belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. 

Kemudian Kami jadika dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha 

sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.1 

Mustafa al-Maragi menafsirkan ayat ini “Maka air mani yang tersimpan 

kokoh dalam rahim tersebut Kami jadikan segumpal darah yang melekat berwarna 

merah, lalu gumpalan darah merah tersebut Kami jadikan laksana segumpal 

daging yang telah dikunyah, lalu gumpalan daging tersebut Kami jadikan tulang-

belulang mengeras, lalu tulang-belulang tersebut Kami bungkus dengan daging, 

lalu Kami menjadikannya sebagai makhluk berbeda dengan meniupkan 

 
1Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an. Al-Qur’an KEMENAG In Microsoft Word 

(Indonesia: Badan Litbag dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019). 
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kepadanya ruh, dan mengeluarkannya ke kehidupan dunia. Sungguh Maha Suci 

Allah, Pencipta yang paling baik”.2 

Ayat ini menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia di mana 

disebutkan bahwa manusia diciptakan melalui proses awal yakni dari saripati 

(berasal) dari tanah kemudian menjadi nutfah yang disimpan dalam rahim, 

kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan 

segumpal daging itu menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang dibungkus 

dengan daging sampai menjadi makhluk yang berbentuk lain (manusia). 

Remaja adalah periode kehidupan yang terjadi antara masa kanak-kanak 

dan masa dewasa. Jersild mengemukakan bahwa pada masa remaja merupakan 

masa transisi dari masa kanak-kanak kemasa dewasa. Masa ini dapat dimulai atau 

dapat dilihat pada waktu anak menunjukkan tanda-tanda pubertas dengan 

terjadinya kemasakan seksual, pertumbuhan tinggi badan yang maksimum. 

Leonar dan Spainer mengatakan masa remaja dimulai datangnya pubertas ditandai 

adanya perubahan fisik seseorang. Menurut Adams dan Gullota masa remaja 

meliputi usia antara 11 hingga 20 tahun.3  

Kenakalan anak akhir-akhir ini cenderung meningkat pada taraf yang 

mengkhawatirkan. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sebagian pelajar 

dapat merugikan berbagai pihak baik diri sendiri maupun orang lain, atau bahkan 

masyarakat luas. Perilaku kurang baik bisa berbentuk apapun misalnya berkata 

yang jorok, tulisan, permintaan uang dengan paksa, permainan yang berbau 

judi,taruhan sepak bola yang dapat memicu munculnya perkelahian. Maraknya 

kenakalan dikalangan pelajar menengah tingkat pertama. sangat meresahkan 

 
2Ahmad Musthāfa al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī, Jilid 6, (Bairut: Dār al-Fikr, 1426-1427 

H/2006 M), h. 212. 

3Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba (Makassar: Alauddin Press, 

2014), h.16 
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pelaku pendidikan dan para orang tua. 

Beraneka ragam tingkah laku anak yang seringkali menimbulkan 

kekesalan baik untuk orang tuanya sendiri maupun para pelaku pendidikan di 

sekolah (orang lain). Bagi para guru di sekolah ini merupakan sesuatu hal 

yang memerlukan pemikiran yang lebih mendalam karena akan mempengaruhi 

dalam proses belajar mengajar dan tingkah laku siswa yang dinilai “nakal” akan 

dirasa cukup menggelisahkan. Kenakalan anak merupakan salah satu masalah 

yang harus mendapatkan perhatian secara khusus dari berbagai pihak terutama 

para pelaku pendidikan, terkait pula lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Kenakalan yang dilakukan anak yang sedang menginjak usia pubertas sangat 

beragam, apapun bentuk dan jenisnya yang jelas perilaku ini sangat merugikan 

dan menimbulkan dampak negatif di dunia pendidikan. 

Diketahui bahwa anak itu merupakan suatu individu sehingga segala 

tingkah lakunya itu merupakan suatu tindakan keseluruhan dari dirinya yang 

meliputi aktivitasnya. Hal ini disebabkan karena tingkah laku anak sudah mulai 

dikendalikan oleh orang lain. Dengan melihat tingkah laku anak sehari-hari, itu 

menunjukkan bahwa dirinya sanggup berbuat dan bekerja sama seperti orang 

dewasa. Dan dapat pula dikatakan bahwa pada masa kenakalan peserta didik itu 

emosional anak lebih tinggi daripada masa-masa perkembangan lainnya. Namun 

demikian emosional yang tinggi pada masa ini, hakikatnya disebabkan oleh hal-

hal yang bersifat psikologis. 

Pada masa transisi, remaja dalam kondisi tidak stabil. Ada perasaan yang 

tidak aman karena mereka harus mengganti atau mengubah pola tingkah laku 

anak-anak ke dewasa. Emosi yang tidak stabil ini dapat mendatangkan perasaan 

yang tidak Bahagia bagi remaja. Munculnya perasaan tidak bahagia dapat 

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kegagalan hubungan heteroseksual, 
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idealism yang berlebihan, tekanan social, problem penyesuaian, dan 

ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan remaja.4 

Menghadapi masa kenakalan peserta didik yang terjadi masa kini, orang 

tua hendaknya bijaksana dalam bertindak, sebab kenakalan anak pada masa ini 

adalah kenakalan yang murni. Perbuatan anak yang dipandang keterlaluan itu 

adalah karena fasilitas yang berlebihan. 

Pendidikan memegang peran yang amat sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas suatu sumber daya manusia. Peningkatan kualitas 

pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan 

sumber daya manusia. Oleh karena itu semua komponen-komponen pendidikan 

harus memiliki semangat yang mana dalam hal rangka peningkatan kualitas 

pendidikan melalui pengembangan dan juga pengadaan materi ajar, penggunaan 

berbagai media serta metode, dan pelatihan- pelatihan bagi peserta didik. 

Pentingnya pendidikan anak itu harus dimulai sejak dini, di mana 

perkembangan jiwa anak mulai tumbuh sejak anak masih kecil, sesuai dengan 

fitrahnya dengan demikian maka fitrah manusia itu dapat kita alurkan, kita 

bimbing dan luruskan kejalan yang seharusnya sesuai dengan arahannya.  

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta 

didik. Sedangkan dalam pandangan masyarakat guru adalah orang yang 

melaksanakan proses pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di 

lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau mushallah, di 

rumah dan sebagainya. Kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada guru 

seharusnya menjadi tanggung jawab dalam mengemban tugas berat sebagai 

amanah tetapi lebih berat lagi mengemban tanggug jawab. Sebab tanggung jawab 

 
4Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif 

(Jakarta: Kencana, 2013), h. 44. 
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guru tidak hanya secara kelompok, tetapi juga secara individual. Hal tersebut 

menuntut guru agar selalu memperhatikan sikap, tingkah laku, dan perbuatan 

terhadap dirinya dan peserta didiknya, tidak hanya dilingkungan sekolah tetapi 

juga diluar sekolah. 

Seorang guru yang kompoten dibidangnya dan bijaksana diharapkan 

dapat memperbaiki dan mendekatkan semua anak kearah perkembangan anak 

yang sehat. Dia dapat mengarahkan anak yang telah tumbuh dengan baik itu, 

memperbaiki yang kurang baik dan selanjutnya membawa mereka semua kepada 

perkembangan yang diharapkan.5 Maka upaya guru dalam mengatasi kenakalan 

hendaknya di lakukan sejak di sekolah, atau sejak peserta didik itu masih di dalam 

bangku kelas kerena perkembangannya itu masih banyak yang bergantung kepada 

usaha guru.  

Pendidikan merupakan Tindakan membiasakan manusia sejak usia muda 

atau menjadikan manusia tumbuh berbudaya berpadanan dengan parameter pada 

lingkungan masyarakat.6 Budaya berarti akal budi yang mana berbuat sesuatu atau 

mrlakukan kebiasaan harus sesuai dengan standar yang berlaku di kehidupan 

bermasyarakat. Untuk menyanggupi hal tersebut, Pendidikan sangat dibutuhkan. 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I pasal 1 ayat 1 menjelaskan pengertian Pendidikan yaitu: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan opotensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdadan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.7 

 
5Abdulla Idi, Safarina, Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat (Depok:  PT 

Raja Grafindo Persada, 2015), h. 114. 

6Amos Neolaka dan Graca Amalia A. Neolaka, Landasan Pendidikan (Cet I; Depok: PT 

Kharisma Putra Utama, 2017), h. 2. 

7Republik Indonesia, Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional beserta penjelasannya (Jakarta: Cemerlang, 2003), h. 2 
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Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tersebut dapat di 

pahami bahwa bentuk pengembangan potensi bagi setiap peserta didik tidak 

terbatas pada pengembangan kognitif namun mencakup segala hal seperti 

peningkatan spiritual keagamaan, mengelola emosi diri dalam berbuat dan 

merasa, ataupun keterampilan yang bersifat empiris dan diharapkan dapat 

memberi pengaruh baik bagi diri, maupun orang lain. Tentunya harus didukung 

dengan kemampuan pendidik sebagai peran utama dalam membentuk suasana dan 

proses pembelajaran yang optimal dan berkualitas. 

Pendidikan diartikan sebagai suatu proses usaha dari manusia dewasa 

yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam membimbing, melatih, mengajar, 

dan menanamkan nilai-nilai dan dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi 

muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan 

tugas-tugas hidupnya sebagai manusia, sesuai dengan sifat hakiki dan ciri-ciri 

kemanusiaannya. Dengan kata lain, proses pendidikan merupakan rangkaian 

uasaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa 

kemampuan dasar dan kehidupan pribadinya sebagai makhluk individu dan 

makhluk sosial serta dalam hubungannya dengan alam sekitarnya agar menjadi 

pribadi yang bertanggung jawab.8 

Pendidikan merupakan salah satu proses yang sangat kompleks dan 

berjangka panjang. Di mana berbagai aspek yang tercakup dalam proses saling 

berkaitan erat satu sama lain dan bermuara pada terwujudnya maunusia yang 

memiliki nilai hidup, pengetahuan hidup dan keterampilan hidup. Proses bersifat 

kompleks yang dikarenakan interaksi di antara berbagai aspek tersebut, seperti 

 

8Abdulla Idi, Jalaluddin, Filsafat Pendidikan (Depok: PT RajaGrafndo Persada, 2011), 

h.9. 
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keefektifan guru dalam merangkai bahan ajar, fasilitas, kondisi peserta didik, 

kondisi lingkungan, metode mengajar yang tidak selamanya memiliki sifat dan 

bentuk yang konsisten. 

Salah satu tujuan pendidikan adalah menolong peserta didik 

mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Oleh karena itu pendidikan 

sangat menguntungkan bagi anak maupun masyarakat. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa keberhasilan pendidikan banyak dipengaruhi oleh konsep pendidikan 

tentang fitrah manusia. 

Sebagaimana tujuan pendidikan Agama Islam yakni meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang 

agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.9 

Tetapi, kita bisa melihat saat ini, dunia pendidikan mengalami kemajuan 

pesat, seperti dari segi teknologi dan juga industri, tetapi tidak dalam segi moral. 

Idealnya ketika seseorang semakin berpendidikan, seharusnya ia semakin tau adab 

dan etika. Fenomena empiris menunjukkan bahwa pada saat ini terdapat banyak 

kasus kenakalan dikalangan pelajar. Isu perkelahian pelajar, tindak kekerasan, 

premanisme, konsumsi minuman keras, etika berlalu lintas, perubahan konsumsi 

makanan, kriminalitas yang semakin hari semakin menjadi jadi dan semakin rumit 

dan sebagainya. Bahkan perilaku seks bebas dan lunturnya tradisi tata nilai 

masyarakat, norma dan budi pekerti merambah ke desa-desa.10 

Kesibukan orang tua dalam mencari nafkah secara berlebihan, sungguh 

menghabiskan waktu, sehingga komunikasi pendidikan antara orang tua dan anak 

 
9M Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bina Aksara, 2015), h. 78. 

10Sam M Chan, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2016), hal. 20. 
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menjadi berlangsung dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas dan cenderung 

hilang. Padahal membangun komunikasi pendidikan dengan anak-anak adalah 

kesempatan bagi orang tua untuk menumbuhkan potensi spiritual dan moral itu.11 

Mencermati penuturan diatas mengandung arti bahwa orang tua juga 

mempunyai peran yang penting dalam membina kepribadian dan moral peserta 

didik, karena keluarga adalah wujud dari pendidikan awal seorang peserta didik. 

Guru merupakan orang tua kedua setelah keluarga. Oleh karena itu, tugas seorang 

guru tidak akan jauh beda dari tugas orang tua.  

Melihat realitas kenakalan remaja saat ini, khususnya usia SMA pada 

zaman sekarang hal itu bukanlah perkara yang dapat dilakukan dengan mudah. 

Untuk mempersiapkan generasi muda yang tangguh, berwawasan atau 

berpengetahuan luas serta mempunyai keunggulan akhlak yang mulia dan berdaya 

saing, sehingga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab secara 

moral. Dengan proses membimbing dan mengarahkan generasi muda yang 

tangguh secara intelektual saja tidak cukup, tetapi semua harus dilengkapi dengan 

penanaman jiwa spiritual dan pengalaman keberagamaan yang tinggi. Agar 

tercipta generasi muda yang siap menjadi kader penerus bangsa. 

Winarno Surahkmad mengatakan, adalah suatu fakta di dalam sejarah 

pembangunan umat yang akan memelihara keberlangsungan hidupnya untuk 

senantiasa menyerahkan dan mempercayakan hidupnya dalam tangan generasi 

yang lebih muda. Generasi muda yang kemudian memikul tanggung jawab untuk 

tidak saja memelihara kelangsungan hidup umatnya tetapi juga meningkatkan 

harkat hidup tersebut. Apabila generasi muda yang seharusnya menerima tugas 

penulisan sejarah bangsanya tidak memiliki kesiapan dan kemampuan yang 

diperukan oleh kehidupan bangsa itu, niscaya berlangsung kearah kegersangan, 

 

11Suparlan, Wawasan Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 62. 
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menuju kepada kekerdilan, dan akhirnya sampai pada kehancuran. Karena itu, 

kedudukan angkatan muda dalam suatu masyarakat adalah vital bagi masyarakat 

itu.12 

Merujuk pada penuturan di atas, peran generasi muda di masa yang akan 

datang tidak bisa dibilang mudah, selain ia bertanggung jawab atas diri mereka 

sendiri, mereka juga menjadi tolak ukur kemajuan bangsa secara global mereka 

bertanggung jawab meningkatkan harkat dan martabat umat manusia. Untuk itu 

upaya-upaya pendidikan dan pembinaan moral peserta didik sangatlah diperlukan 

guna untuk menciptakan kepribadian berbudi pekerti yang luhur selaku penerus 

bangsa di masa yang akan datang. Hal ini tentu saja tidak bisa dilaksanakan 

dengan spontan, dan tentu saja butuh proses. Sudah tentu hal ini tidak luput dari 

hambatan dan tantangan dalam membangun sebuah kemajuan atau peradaban 

yang lebih besar dari saat ini. 

Dahulu peserta didik SMA sangat takut kepada guru, tapi saat ini peserta 

didik sudah biasa saja terhadap guru. Hal ini akan merubah cara pendidikan di 

mana saat ini pendidikan kepada peserta didik didasarkan dengan rasa kasih 

sayang. Dengan bimbingan guru dan lingkungan sekolah yang harmonis maka 

akan menciptakan anak SMA yang siap menjadi generasi penerus bangsa. 

Berdasarkan observasi awal di SMA Negeri 6 Konawe Selatan adanya 

permasalahan kenakalan peserta didik. Menurut salah satu sumber yang ditemui 

peneliti, para peserta didik juga mengalami masalah contohnya mereka melakukan 

tindakan sering bolos sekolah hingga keras kepala kepada guru, yang mana hal ini 

tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku atau disebut dengan 

kenakalan.13 

 

12Winarno Surakhmad, Psikologi Muda (Bandung: Tarsito, 2013), h. 13. 

13Asnianti, Guru Pendidikan Agma Islam SMA Negeri 6 Konawe Selatan, Wawancara, di 

ruang guru SMA Negeri 6 Konawe Selatan, pada tanggal 29 Agustus 2022.  
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Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji contoh kecil 

dari permasalahan dalam dunia pendidikan, khususnya kenakalan peserta didik 

SMA, bagaimana bentuk kenakalan peserta didik, bagaimana strategi guru dalam 

menanggulangi kenakalan peserta didik, dan bagaimana kendala yang dialami 

guru dalam menanggulangi kenakalan peserta didik tersebut.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Adapun fokus penelitian ini adalah Strategi guru dalam menanggulangi 

kenakalan peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. 

Strategi guru yang dimaksud adalah daya dan upaya yang dilakukan seorang guru 

untuk menanggulangi kenakalan peserta didik. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Untuk menjaga agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana, maka 

deskripsi fokus penelitian perlu dikemukakan untuk memberi gambaran yang 

lebih fokus tentang apa yang akan dilakukan di lapangan agar peneliti tidak 

kehilangan arah ketika berada di lokasi penelitian.14 Jadi, Deskripsi fokus 

penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. Strategi Guru akan menekankan pada strategi yang akan dilakukan guru 

pendidikan Agama Islam, guru Bimbingan Konseling dan guru Kesiswaan 

yang mengarah pada penanggulangan kenakalan peserta didik. 

b. Bentuk kenakalan akan menekankan pada jenis-jenis kenakalan yang terjadi 

beserta sanksi yang akan diberikan oleh guru, hal ini merujuk pada tata tertib 

sekolah.  

c. Kendala yang dihadapi guru akan menekankan pada kendala internal, 

ekstenal serta solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh guru dalam 

 
14Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern (Jakarta: 

Rajawali Pers,2011), h. 22. 
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menanggulangi kenakalan remaja khususnya di SMA Negeri 6 Konawe 

Selatan 

Berdasarkan deskripsi fokus di atas, untuk lebih jelasnya maka di 

rumuskan dalam bentuk matrik sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Matrik fokus penelitian 

No Fokus Penelitian Sub-Fokus Penelitian 

1. Strategi guru Pendidikan 

Agama Islam, guru kesiswaan 

dan guru bimbingan konseling 

dalam menanggulangi 

kenakalan peserta didik. 

1. Upaya preventif (pencegahan) 

2. Upaya represif (penghambat) 

3. Upaya kuratif (penyembuhan) 

2. Bentuk kenakalan peserta didik 

yang tidak tersentuh hukum 

1. Tata tertib sekolah 

2. Kategori kenakalan di sekolah 

 

3. Kendala guru Pendidikan 

Agama Islam, guru kesiswaan 

dan guru bimbingan konseling 

dalam menanggulangi 

kenakalan peserta didik. 

1. Kendala internal 

2. Kedala eksternal 

3. Solusi terhadap kendala yang 

dihadapi oleh guru dalam 

menanggulangi kenakalan remaja 

atau peserta didik SMA Negeri 6 

Konawe Selatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah: Bagaiamana strategi guru dalam menanggulangi 

kenakalan remaja di SMA 6 Konawe Selatan? Pokok masalah tersebut selanjutnya 

di- breakdown ke dalam beberapa submasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk kenakalan peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe 

Selatan? 

2. Bagaimana strategi guru dalam menanggulangi kenakalan peserta didik di 

SMA Negeri 6 Konawe Selatan? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam menanggulangi kenakalan 

peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan? 
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D. Kajian Pustaka 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dimana penulis menemukan 

beberapa penelitian terdahulu yang releven dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Penelitian Muhammad Ali Rohmad, berjudul “Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Upaya Antisipasi Kenakalan Peserta Didik di Madrasah Aliyah 

Negeri Mojokerto”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a. peran guru 

pendidikan Islam dalam mengantisipasi suatu kenakalan remaja atau peserta 

didik di Madrasah Aliyah Negeri Mojokerto. Peran pendidikan Islam 

sangatlah dibutuhkan untuk mengantisipasi suatu kenakalan peserta didik. 

Terutama di sini yang amat paling penting itu adalah pembentukan akhlak 

tiap peserta didik itu sendiri. Misalnya, peserta didik terbiasa dalam 

mengucapkan salam, pada saat masuk ke kelas atau bertemu dengan guru dan 

juga mencium tangannya guru. Itulah salah satu pendidikan karakter yang 

bisa membentangi hal-hal negative yang muncul; b. Hambatan yang dialami 

pendidik serta upaya dalam mengatasi kenakalan peserta didik yakni 

hambatan yang dihadapi oleh guru di antaranya pengaruh budaya barat, 

kurang mendapat pembinaan keagamaan diluar madrasah penegakkan sanksi 

terhadap pelanggaran lemah dan dukungan orang tua terhadap kegiatan 

ekstrakulikuler rendah.15 

2. Penelitian Supriadin. berjudul “Strategi guru PAI dalam membina akhlak 

mulia peserta didik di SMA Al-Bayan Makassar”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: a. Pendidikan agama islam dapat berkontribusi dalam 

melakukan upaya pembentukan karakter sosial peserta didik melalui 

pembelajaran pendidikan agama Islam; b. Adanya beberapa faktor yang 

 
15Muhammad Ali Rohmad, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Upaya 

Antisipasi Kenakalan Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri Mojokerto”, Tesis (Surabaya: 

Pascasarjana, Insitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), h.vi. 
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menjadi hambatan para guru dalam membina akhlak mulia peserta didik yang 

mana dalam hal ini meliputi kurangnya alokasi waktu pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang mana dalam hal ini guru toodak dapat 

memberikan Pendidikan karakter yang maksimal, karakter bawaan yang ada 

pada setiasp individu peserta didik, perkembangan arus globalisasi dan 

IPTEK dan tidak memadainya sarana prasarana sekolah; c. Strategi guru PAI 

dalam membina akhlak mulia peserta didik meliputi program halaqah 

tarbiyah, program qiyam al-lail dan program tadarrus dan hafalan al-Qur’an.16 

3. Norotun Mumtahanah dalam artikelnya, Upaya Menanggulangi Kenakalan 

Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif Dan Rehabilitasi, membahas 

tentang pola prilaku dan gaya hidup remaja serta gangguan psikologi pada 

masa remaja dan kemampuan emosional yang membuat remaja berperilaku 

buruk.17 

4. Hajar Afia dkk dalam artikenya, Peranan Guru PKn Dakam Menanggukangi 

Masalah Kenakalan Remaja Di Sekolah (Studi Di SMA Negeri 12 Sinjai), 

membahas tentang peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam 

menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah, upaya yang dilakukan 

guru dalam menanggulangi kenakalan remaja disekolah serta kendala yang di 

hadapi guru pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah 

kenakalan remaja di sekolah.18 

5. Suwarni dalam jurnalnya, Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Melalui 

Tindakan Preventif, Represif dan Kuratif, membahas tentang cara 

 

16Supriadin., “Strategi guru PAI dalam membina akhlak mulia peserta didik di SMA Al-

Bayan Makassar” Tesis (Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

2016), h. xix. 

17Mumtahanah Norotun, Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, 

Refresif, Kuratif Dan Rehabilitas, Jurnal Studi Keislaman 5, no.2 (2015): h.1. 

18Afia Hajar dkk, Peranan Guru PKn Dalam Menanggulangi Masalah Kenaklan Remaja 

di Sekolah (Studi di SMA Negeri 12 Sinjai), jurnal,  5575-13345-1-PB.pdf 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/5575-13345-1-PB.pdf
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menanggulangi kenakalan remaja dengan tiga tindakan di antaranya dengan 

tindakan preventif, represif dan kuratif.19 

Dari beberapa literatur yang disebutkan di atas secara umum relevan 

dengan yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini, tetapi secara khusus 

berbeda karena berupa mengantisipasi kenakalan remaja dan pembentukan 

karakter peserta didik, sedangkan yang dibahas peneliti adalah dari segi cara 

menanggulangi kenakalan peserta didik. Penelitian sebelumnya sudah ada yang 

meneliti ke lapangan, tetapi lokasinya berbeda dan belum ada yang fokus 

meneliti strategi guru dalam menanggulangi kenakalan peserta didik khususnya 

di SMA Negeri 6 Konawe Selatan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam hal ini akan dibahas tujuan dan kegunaan peneliti ini, yaitu: 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan strategi guru dalam menanggulangi kenakalan 

peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan. 

b. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala yang dialami guru dalam 

menanggulangi kenakalan pserta didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangsi ilmu maupun 

pengetahuan dan referensi bagi peneliti maupun pembaca yang nantinya 

mampu mengetahui strategi guru dalam menanggulangi kenakalan remaja 

pada masa pubertas. 

 

19Suwarni, Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Melalui Tindakan Preventif, 

Represif dan Kuratif, Jurnal Ilmiah pro guru 4, no.4 (2018) h.1. 
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b. Secara praktis, bahwa pada dasrnya penelitian ini dapat berguna dan 

bermanfaat: 

1) Bagi SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

Penelitian ini di harapkan menjadi salah satu sumbangan 

pemikiran bagi sekolah SMA Negeri 6 Konawe Selatan. Dengan 

memberikan gambaran atau informasi yang jelas tentang strategi guru 

dalam menanggulangi kenakalan peserta didik di SMA Negeri 6 

Konawe Selatan. 

2) Bagi Guru  

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi para guru 

dalam upaya menanggulangi kenakalan peserta didik agar para peserta 

didik dapat terkontrol dalam berprilaku baik disekolah amupun di luar 

sekolah. 

3) Bagi Perpustakaan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

Untuk menambah koleksi bacaan dan informasi di perpustakaan 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tentang strategi guru dalam 

menanggulangi kenakalan peserta didik. 

4) Bagi penelitian yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pijakan dalam 

perumusan desain penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan lebih 

komprehensif khususnya yang berkenaan dengan penelitian mengenai 

strategi guru dalam menanggulangi kenakalan peserta didik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Guru  

1. Pengertian Guru  

Dari segi etimologi, seperti yang dikutip Abuddin Nata dari W.J.S. 

Poerdawaminta, pengertian guru atau pendidik adalah orang yang mendidik. Makna 

ini mengisyaratkan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam 

bidang mendidik.1 

Jika dari segi sisi etimologi pendidik dikatakan sebagai orang yang 

mendidik, maka dalam arti luas dapat dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang 

atua siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang 

lain (peserta didik) agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. 

Wiji Suwarno menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang dengan sengaja 

mempengaruhi orang lain (peserta didik) untuk mencapai tingkat kesempurnaan 

(kemanusiaan) yang lebih tinggi. Status pendidik dalam model ini bisa diemban oleh 

siapa saja, di mana saja dan kapan saja.2 

Adapaun guru yaitu orang yang mempunyai pekerjaan (mata pencaharian 

atau profesinya) mengajar. Dalam Bahasa Inggris, guru berasal dari kata teach 

teacher), yang memiliki arti sederhana, yaitu seseorang yang pekerjaannya mengajar 

orang lain (Person who occupation is teaching other).3 Sedangkan dalam bahasa 

 
1Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.61. 

2Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h.37.  

3John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h.580 
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Arab, guru berasal dari kata al-Mua’allim, al-Mudarrisah.4 Sedangkan dalam literatur 

Pendidikan Islam, guru laki-laki disebut ustadz dan guru perempuan ustadzah.5 

Dengan demikian tugas guru sebagai tugas profesi yang menuntut 

kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu 

melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan optimal.6 

Dalam konteks Pendidikan sebagai usaha sadar yang dengan sengaja 

dirancang atau didesain dan dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik 

agar tunbuh dan berkembang potensinya menuju kea rah yang lebih sempurna 

(dewasa), dan dilaksanakan melalui jalur sekolah formal, maka yang disebut dengan 

pendidik dapat disederhanakan atau dipersempit maknanya. Yakni, pendidik adalah 

orang-orang yang dengan sengaja dipersiapkan untuk menjadi pendidik secara 

profesional. Artinya pekerjaan seorang pendidik merupakan pekerjaan profesi. 

Suatu pekerjaan dikatan profesi dan harus dikerjakan secara profesioanl, 

antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut;1) pekerjaan tersebut memiliki landasan 

teoritik dan keilmuan yang jelas; 2) pekerjaan tersebut dipersiapkan melalui proses 

Pendidikan dan pelatihan secara formal; 3) pekerjaan tersebut mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat; 4) pekerjaan tersebut dilaksankan dengan mengacu pada 

kode etik yang telah disepakati; 5) pekerjaan tersebut memiliki standar upah/gaji; 6) 

pekerjaan tersebut biasanya memiliki wadah yang terorganisasi secara rapi.7 

 
4Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pondok 

Pesantren al-Munawwir, 1984), h.1038  

5Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.7  

6Moh. Uzer Usman, Menjadi guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h.14-

15  

7A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 

2008), h.69  
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Pendidik atau guru merupakan salah satu pekerjaan profesional, karena 

memenuhi kriteria di atas. Bahkan dalam dunia Pendidikan saat ini, seorang guru atau 

pendidik harus disertifikasi sebagai bentuk profesionalisme kerja. 

Ainurrorfiq Dawam berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad 

Nurdin bahwa guru (dalam bahasa jawa) adalah seorang yang harus di gugu dan harus 

ditiru oleh semua peserta didiknya. Harus digugu artinya segala sesuatu yang 

disampaikan olehnya haruslah senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai suatu 

kebenaran oleh semua peserta didik. Segala ilmu pengetahuan yang datangnya dari 

sang guru dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan atau 

diteliti lagi. Seorang guru juga harus ditiru, dalam hal ini artinya seorang guru 

menjadi suri teladan bagi semua peserta didiknya. Mulai dari cara berpikir, cara 

berbicara, hingga cara berperilaku sehari hari. Sebagai seorang yang harus digugu dan 

ditiru orang dengan sendirinya memiliki peran yang luar biasa dominannya bagi 

peserta didik.8 

Hadari Nawawi berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ahmad Barizi bahwa 

guru adalah orang yang pekerjaannya, mengajar atau memberikan pembelajaran di 

sekolah atau di dalam kelas. Secara lebih khusus, ia mengatakan bahwa guru berarti 

orang yang bekerja dalam membantu peserta didik mencapai kedewasaan masing-

masing. Guru dalam pengertian tersebut, bukan hanya sekedar orang yang berdiri di 

depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan (mata pelajaran) tertentu, akan 

tetapi guru adalah anggota masyarakat yang harus ikut dan berjiwa bebas serta kreatif 

 
8Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2008), h.17 
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dalam mengarahkan perkembangan peserta didiknya untuk menjadi anggota 

masyarakat sebagai orang dewasa.9 

Guru adalah actor utama perubahan ditengah masyarakat. Guru juga creator 

kader-kader masa depan yang akan mewarnai peradaban manusia. Besasrnya 

tanggung jawab guru harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang 

memadai, baik wawasan, skill, moral, kapasitas, dan integritas keolmuannya. Kualitas 

tersebut yang akan mendorong guru untuk berbuat dan berkarya yang terbaik demi 

keharuman individu, bangsa, dan dunia.10 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, penulis memahami bahwa guru adalah 

orang (pendidik) profesional yang memberikan pelajaran kepada peserta didiknya 

pada usia dini, jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah 

yang harus digugu dan ditiru. 

Guru memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam 

membangun karakter (character building) dan mengembangkan potensi peserta didik 

dalam kerangka pembangunan pendidikan di Indonesia. Tampaknya kehadiran guru 

hingga saat ini bahkan sampai akhir hayat nanti tidak akan pernah dapat digantikan 

oleh yang lain, terlebih pada masyarakat Indonesia yang multikultural. Kehadiran 

teknologi dalam pembelajaran peserta didik tidak dapat menggantikan tugas- tugas 

guru yang cukup kompleks dan unik. Maka dari itulah dibutuhkan guru-guru yang 

profesional untuk mempengaruhi hasil akhir proses belajar mengajar yang 

dilakukan.11 

 
9Ahmad Barizi, Menjadi Guru Unggul Bagaimana menciptakan Pembelajaran Produktif & 

Profesional (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 142-143.  

10Jamal Ma’mur Asmani, Tips Sukses PLPG Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Cet. I; 

Jogjakarta: Diva Press, 2011), h.17  

11 Maunnan binti, Landasan Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 74 
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Guru adalah faktor utama dalam dunia pendidikan, begitu juga sebaliknya 

dalam dunia pendidikan tak lepas dari kiprah seorang pendidik atau guru. Guru tidak 

hanya mendidik dari segi ilmu pengetahuan saja tetapi guru harus mampu membina 

dan mendidik karakter seorang peserta didik. 

Guru merupakan salah satu komponen manusiawi yang memiliki peranan 

besar dalam membentuk sumber daya manusia, karena berperan sebagai pengajar, 

pendidik dan pembimbing yang mengarahkan sekaligus menuntut peserta didik dalam 

belajar.12 Guru di era kemajuan zaman ini dituntut untuk mampu mengikuti 

perkembangan teknologi untuk mampu menunjang atau melengkapi dalam membantu 

proses pembelajaran dikelas maupun diranah dunia pendidikan. 

Peran guru sebagai pendidik (nurturer) merupakan peran-peran yang 

berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-

tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan 

dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan 

sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.13 Guru sebagai model atau 

contoh bagi anak. Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau 

model baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau 

tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh 

masyarakat, bangsa dan negara. Karena nilai nilai dasar negara dan bangsa Indonesia 

adalah Pancasila, maka tingkah laku pendidik harus selalu diresapi oleh nilai-nilai 

Pancasila. 

 
12Sri Minarti, Ilmu Pendidikan (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 107. 

13Suparlan, Wawasan Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 84 



21 
 
 
 
 

Menurut Noor Jamaluddin yang di kutib oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati 

mendefinisikan Guru merupakan pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung 

jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya mampu berdiri dapat 

melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah Khalifah di muka bumi, sebagai 

makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri.14 Sedangkan menurut Zakiyah 

Daradjat sendiri guru merupakan pendidik profesional karena guru telah menerima 

dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. Dalam hal ini 

orang tua harus tetap sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anakanya. 

Sedangkan guru ialah tenaga profesioanl yang membantu orang tua untuk mendidik 

anak-anak pada jenjang pendidikan sekolah.15 Menurut Muhaimin dalam bukunya 

Paradigma Pendidikan Islam mendefinisakan Pendidikan Agama Islam sebagai usaha 

sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan yang dilakukan secara 

terencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.16 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Guru adalah yang melakukan 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan secara sadar terhadap peserta didiknya 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, guru harus mampu menjadi 

tauladan yang baik bagi muridnya dalam tingkah laku sehari-hari, sehingga semua itu 

mampu mencerminkan ajaran baik yang telah ia sampaikan kepada para peserta didik. 

 

 

 
14Abu Ahmadi dan Uhbiyati Nur, Ilmu Pendidikan (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2015), h. 111.  

15Zakiyah Daradjat, dkk, Ilmu Pendiidkan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 86. 

16Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: PT REMAJA AKSARA, 2014), h. 76.  
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2. Tugas Guru 

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dikatakan bahwa 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.17  

AG Soejono dalam Ahmad Tafsir sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman 

Getteng merinci tugas utama guru (pendidik) sebagai berikut: 

a. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada peserta didik dengan berbagai 

cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, dan sebagainya. 

b. Berusaha menolong peserta didik mengembangkan pembawaan yang baik dan 

menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. 

c. Memperlihatkan peserta diidk tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan 

berbagai bidang keahlian dan keterampilan agar peserta didik memilihnya 

dengan tepat. 

d. Mengaddakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan 

peserta didik berjalan dengan baik. 

e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan di saat peserta diidk menemui kesulitan 

dalam mengembangkan potensinya.18 

Tugas utama guru sebagai pendidik memegang peranan penting dalam 

proses pembelajaran yang mengharuskan paling tidak memiliki tiga kualifikasi dasar 

 
17Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistm Pendidikan 

Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Cet.I; Jakarta: Visimedia, 2007), h. 60.  

18Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika (Cet.II; Yogyakarta: Graha 

Guru Printiks, 2009), h. 34.  
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yaitu, menguasai materi, antusiasme dan kasih saying dalam mengajar dan mendidik. 

Seorang guru harus mengajar hanya berlandaskan cinta kepada sesame umat manusia 

tanpa memandang status social ekonomi, agama, kebangsaan dan sebagainya. Misi 

pertama guru mempersiapkan peserta didik sebagai individu yang bertanggung jawab 

dan mandiri, bukan menjadikannya manja dan menjadi beban masyarakat.19 

Pengertian profesi guru menurut Oemar Hamalik menyatakan bahwa guru 

adalah profesi kependidikan, karena itu sudah sewajarnya profesi ini mendapat 

tempat yang sepantasnya di tengah profesi lainnya. Profesi kependidikan menuntut 

kompetensi profesional terhadap para guru. Adapun pengertan profesi guru menurut 

Trianto dan Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa guru merupakan tenaga profesi 

yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai mana profesi dokter, apoteker, 

advokat maupun profesi-profesi lain. Termasuk juga perlindungan hukum di dalam 

menjalankan tugas dan kewajiban. 20 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahawa guru 

merupakan pekerjaan yang menuntut kompetensi yang profesional dalam 

melaksanakan tugas utamanya yaitu mendidik dam mengajar. 

Kedudukan guru dalam UU Guru dan Dosen ditegaskan secara jelas dalam 

pasal 2, yang menyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga 

profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan 

 
19Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika, h.48-49  

20 Trianto dan Tutuk, Titik Triwulan Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik menurut 

UU Guru dan Dosen, (Surabaya: Prestasi Pustaka 2006), h.74 
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perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut 

dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik.21 

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional artinya suatu pekerjaan yang 

memerlukan pendidikan lanjut di dalam sains dan teknologi pembelajaran yang 

digunakan sebagai perangkat dasar kemudian diimplementasikan dalam berbagai 

kegiatan yang bermanfaat. 

Kedudukan profesi guru sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa 

jabatan guru merupakan profesi, dengan demikian terdapat kewajiban dan tanggung 

jawab profesi. Menurut Agus Tiono perilaku seorang guru sebagai pekerja 

profesional secara garis besar mencerminkan tiga aspek : Thought fullness, yaitu 

perilaku seorang guru mencerminkan kepemilikan landasan dan ketrampilan yang 

memadai yang diciptakan dalam suatu proses panjang baik dalam pendidikan 

prajabatan maupun di dalam jabatan., Adapcability, yaitu menyiratkan makna bahwa 

guru profesional di dalam melaksanakan tugasnya akan senantiasa melakukan 

penyesuaian teknis situasional dan kondisional sesuai dengan perkembangan zaman., 

Cohesiveness, yaitu mengandung makna bahwa di dalam melakukan pekerjaannya 

seorang guru profesional akan menyikapi pekerjaan dengan penuh dedikasi yang 

tinggi dengan berlandaskan kaidah- kaidah teknis, prosedural dan kaidah filosofi 

sebagai layanan yang arif bagi kemaslahatan orang banyak.22 

Implikasi dari kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional 

tersebut merujuk pada fungsi dan perannya. Peran pada dasarnya merupakan aspek 

 
21 Tiono, Agus, Tinjauan Yuridis Profesionalisme Guru menurut UU Keguruan. Mimbar 

Pembangunan Agama No. 234. (2006) 

22 Trianto dan Tutuk, Titik Triwulan Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik menurut 

UU Guru dan Dosen, h.80 
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dinamis dari kedudukan (status). Artinya, seseorang melaksanakan hak dan kewajiban 

sesuai dengan kedudukan yang dimiliki maka ia dikatakan telah menjalankan suatu 

peran. Guru di dalam institusi memiliki peran ganda mengingat banyaknya status 

yang melekat pada jabatan dan kedudukannya. Peran guru menurut Trianto dan Tutik 

dapat dibedakan ke dalam sembilan tugas (PP No 19 2005), yaitu: 

a) Demonstrator; Sebagai demonstrator, guru diharapkan terampil merumuskan 

tujuan pembelajaran, memahami kurikulum, terampil menyampaikan 

informasi di kelas, memotivasi siswa dan terampil mengajar. 

b) Pengelola Kelas; Sebagai pengelola kelas secara ideal guru dapat menciptakan 

kondisi yang kondusif yaitu suatu keadaan memungkinkan siswa belajar 

secara maksimal. 

c) Mediator; Sebagai mediator guru berfungsi sebagai penyeleksi media yang 

dapat mewujudkan pembelajaran sesuai dengan materi, metode, dan evaluasi 

pembelajaran. 

d) Fasilitator; Mengingat bahwa aktivitas mengajar hanyalah salah satu bentuk 

pembelajaran, oleh sebab itu peran guru adalah menyediakan kondisi-kondisi 

yang memudahkan (memfasilitasi) belajar siswa. 

e) Evaluator; Sebagai evaluator guru selalu berusaha mengetahui apakah tujuan 

yang telah diformulasikan tersebut tercapai atau tidak, memonitor, dan 

melakukan penilaian ketercapaian pembelajaran siswa. 

f) Pengajar; Sebagai pengajar guru harus mampu mengorganisasikan proses 

pembelajaran mulai pembuatan program satuan pembelajaran, memilih 

strategi, model, metode dan teknik, serta alat pembelajaran untuk 

diaktualisasikan di kelas hingga menilai hasil belajar siswa. 
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g) Pemimpin Pembelajar; Sebagai pemimpin pembelajar guru harus mampu 

menerapkan prinsip- prinsip kepemimpinan dalam proses pembelajaran dan 

menyeimbangkan kebebasan dan keterlibatan kelas. 

h) Konselor; Mengenal siswa melalui informasi, mendiagnosis, melakukan 

remedial bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, membantu peserta 

didik memahami dirinya, dan melakukan layanan konseling bagi peserta 

didiknya.  

i) Agen Pembaharu; Guru dimungkinkan dapat melihat kesenjangan antara nilai 

dan tujuan dengan kenyataan atau hasil yang dicapai. Fungsi ini dapat 

dijalankan bila guru melihat hal sebagai kontradiksi yang perlu diubah atau 

diperbaiki secara individu maupun kolektif, maka fungsi agen pembaharuan 

melekat pada seorang guru.23 

Berdasarkan dari beberapa uraian, untuk menjadi guru profesional hendaknya 

guru yang tugas utamanya sebagai pendidik juga harus berperan ganda sebagai 

demonstrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator, evaluator, pengajar, pemimpin 

pembelajar, konselor dan juga sebagai agen pembaharu. 

Guru memiliki peranan penting dalam  membentuk kepribadian anak didik 

di sekolah. Upaya yang dilakukan oleh guru Akidah Akhlak selain mentransfer ilmu-

ilmu keagamaan yang mengarah kepada perilaku yang baik (akhlakul karimah) dan 

moralitas, juga berusaha memberikan contoh sikap yang baik, sehingga dapat 

dijadikan panutan pada anak didik untuk membentuk akhlakul karimah. Yakni 

mereka dituntut mempunyai kepribadian yang baik. 

 
23Peraturan dan Undang-Undang PP No. 19 TH. Tentang Standar Nasional Pendidikan. 

LNRI. 2005 
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Keutamaan seorang pendidik dapat disebabkan oleh tugas mulia yang 

diembannya, karena tugas mulia dan berat yang dipikul seorang pendidik hampir 

sama dan sejajar dengan tugas seorang rosul. Dari pandangan ini, dapat kita fahami 

bahwa tugas pendidik sebagai warasat al-anbiya’, yang mana pada hakekatnya 

mengemban misi rahmat lil ‘alamin, yaitu suatu misi yang mengajak manusia untuk 

tunduk serta patuh pada hukum-hukum Allah, guna memperoleh keselamatan dan 

kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Kemudian misi itu dikembangkan pada suatu 

upaya pembentukan karakter kepribadian yang mana karakter ini berjiwa tauhid, 

kreatif, beramal sholeh dan bermoral tinggi. Adapun kunci utama untuk 

melaksanakan tugas tersebut, disini seorang pendidik dapat berpegangan pada amar 

makruf nahi mungkar, yang mana dalam hal ini apat menjadikan prinsip tauhid 

sebagai pusat kegiatan penyebaran misi Iman, Islam, dan Ihsan, kekuatan yang 

dikembangkan oleh pendidik adalah individualitas, social, dan moral (nilai-nilai 

agama dan moral).24 

Menurut Abdurrahman al-Nahlawi yang dikutip oleh Ngainun Naim, 

membagi tugas pendidik yang utama dengan dua bagian: 

a. Penyucian, pengembangan, pembersihan dan pengangkatan jiwa kepada 

penciptanya, menjauhkan dari kejahatan dan menjaganya agar selalu berada 

dalam fitrahnya. 

b. Pengajaran, yakni pengalihan berbagai pengetahuan dan akidah kepada akal dan 

hati kaum mukmin, agar mereka merealisasikannya dalam tingkah laku dan 

kehidupan.25 

 
24Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pedidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2018), h. 89.  

25Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup 

Peserta didik (Yogyajarta: PUSTAKA PELAJAR, 2016), h. 17.  
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Menurut Hendriati Agustiani, yang tergolong tenaga kependidikan adalah 

tenaga pendidik yang meliputi tenaga pembimbing, tenaga pengajar, dan tenaga 

pelatih (instruktur). Pengkhususan tugas para pendidik tersebut dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Tenaga pembimbing adalah tenaga kependidikan yang dengan keahliannya 

membimbing peserta didik agar mengenali dirinya (termasuk kemampuan 

potensinya), mengutuhkan perkembangan dirinya, agar mampu membuat pilihan 

yang tepat serta bertanggungjawab atas tujuan kegiatan serta proses 

pencapaiannya, dan agar peserta didik mencapai perkembangan dirinya secara 

optimal. 

b. Tenaga pengajar adalah tenaga kependidikan yang tugas utamanya menyampaikan 

bahan ajar kepada peserta didik, baik yang bersifat akademis, seni akademis, 

maupun yang bersifat ketrampilan. 

c. Tenaga pelatih atau instruktur latihan ketrampilan adalah tenaga kependidikan 

yang secara betahap serta sistematis melatih peserta didik untuk menguasai 

ketampilan tertentu yang menjadi sasaran belajarnya.26 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tugas guru sebagai pelaku utama 

dalam implemetasi atau penerapan program pendidikan di sekolah, guru memiliki 

peranan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Dalam hal ini guru dipandang sebagai faktor determinan terhadap pencapaian mutu 

belajar peserta didik. 

 

 
26Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan 

Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 87.  
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3. Kompetensi Guru 

Secara etimologi, kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk 

menentukan atau memutuskan suatu hal.27 

Nana Sudjana memahami kompetensi sebagaimana dikutip oleh Janawi 

sebagai suatu kemampuan yang disyaratkan untuk memangku jabatan profesi. Senada 

dengan Nana Sudjana, Sudirman mengartikan sebagaimana dikutip oleh Janawi 

bahwa kompetensi adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang berkenaan 

dengan tugasnya. Kedua definisi tersebut Janawi menjelaskan bahwa kompetensi 

adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang, dalam hal ini oleh guru.28 

Kompetensi mutlak dimiliki oleh seorang guru sebagai suatu kemampuan 

dasar, keahlian, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya, Surya mengartikan sebagaimana dikutip oleh Jamawi bahwa 

kompetensi sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan 

seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Pengertian ini mengandung 

makna bahwa kompetensi tersebut dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu; 

Pertama, sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan pada perbuatan yang 

diamati. Kedua, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif dan 

perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.29 

Sedangkan Piet dan Ida Sahertian mengatakan sebagaimana dikutip oleh 

Janawi bahwa kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh 

melalui Pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, afektif dan performa. 

 
27W. J. S Poerwadarminta, Kamus Bhasa Indonesia, Edisi III (Cet.IV; Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), h. 608-609  

28Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2012), h.30  

29Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional, h.32-33.  
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Sementara itu, Mc Ahsan dan E. Mulyasa mengartikan kompetensi sebagaimana 

dikutip oleh Jamawi bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan 

kamampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya 

sehingga ia dapat elakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik 

dengan sebaik-baiknya.30 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa 

kompetensi adalah kemampuan, keahlian atau keterampilan yang mutlak dimiliki 

seseorang (guru) yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Kompetensi bersifat mengikat seseorang pada disiplin keilmuan yang telah 

ditekuninya yang mutlak diterapkan dan memiliki standar yang jelas sesuai dengan 

apa yang telah dijadikan sebagai standar kompetensi. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 8 dikatakan bahwa: “Guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.31 Pada {aPasal 

10 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa: “Kompetensi guru 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi 

kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi profesioanal yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi.32 

 
30Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional, h. 33.   

31Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 

64 

32Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 

65  
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Keempat kompetensi ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam [enjelasan tersebut 

dikatakan bahwa: Kompetensi pedagogic adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian 

yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta 

didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran 

secara luas dan mendalam. Sedangkan kompetensi social adalah kemampuan guru 

untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, 

sesame guru, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.33 

Wujud pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan 

dengan sertifikat pendidik. Dalam pasal 1 ayat 12 ditegaskan bahwa sertifikat 

pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan 

dosen sebagai tenaga profesional.34 

Dengan demikian, guru profesional adalah guru yang memiliki seperangkan 

kompetensi yang harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai 

tenaga pendidik. Seorang tenaga pendidik (guru) dikatakan profesional apabila telah 

memenuhi persyaratan kompetensi yang pada perkembangannya diwujudkan dengan 

sertifikat pendidik sebagai bukti formal pengakuan yang diberikan kepadanya. 

Keluarnya UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini merupakan 

pengakuan jati diri sebagai tenaga pendidik dan sekaligus menjadi kristalisasi 

 
33Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 

99-100  

34Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 

61  
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pengakuan dan penghargaan terhadap ekstintensi guru dalam proses Pendidikan. UU 

tersebut juga menjadi gambaran bahwa pekerjaan seorang guru adalah pekerjaan 

profesional dan menjadi pilihan profesi dalam hidupnya. Paling tidak, UU ini menjadi 

langkah awal dalam menata dan meningkatkan kualitas Pendidikan nasional pada 

setiap jenjang dan tingkatan.35 

Kompetensi yang dimaksudkan pada Pasal 8 UU No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen adalah sebagaimana Tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) yang 

meliputi kmpetensi pedagogic, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan 

kompetensi social dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenaan dengan 

penguasaan teoretis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran. Kompetensi tersebut 

paling tidak berhubungan dengan: 1) Menguasai karakteristik peserta didik. 2) 

Menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran. 3) Mengembangkan kurikulum 

dan rancangan pembelajaran. 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, 

memanfaatkan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) untuk kepentingan pembelajran. 5) 

Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. 6) Berkomunikasi secara efektif, 

empatik dan santun dengan peserta didik. 7) Menyelenggarakan evaluasi dan 

penilaian proses dan hasil belajar. 8) Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian 

untuk kepentingan pembelajaran. 9) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran.36 

 

 

 
35Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional, h. 31-32.  
36Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional. h.65  
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b. Kompetensi Profesioanal 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan, keahlian, kecakapan dasar 

tenaga pendidik yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Ia 

akan disebut profesional, jika ia mampu menguasai keahlian dan keterampilan 

teoretik dan praktik proses pembelajaran serta mengaplikasikannya secara nyata. 

Kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan kemampuan teoretik dan praktik. 

Secara rinci, kemampuan profesioanl dapat dijabrkan sebagai berikut: 1) Menguasai 

materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang sesuai dan mendukung bidang 

keahlian/bidang studi yang diampu. 2) Memanfaatkan teknoligi informasi dan 

komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai bidang studi 

yang diampu. 3) Menguasai filosofi, metodologi, teknis dan praktis penelitian dan 

pengembangan ilmu yang sesuai dan mendukung bidang keahliannya. 4) 

Mengembangkan diri dan kinerja profesionalitasnya dengan melakukan Tindakan 

reflektif dan penggunaan TIK, 5) Meningkatkan kinerja dan komitmen dalam 

pelakasanaan pengabdian kepada masyarakat. 

c. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan penyesuaian diri (adaptasi) 

seseorang yang bersifat unik. Proses penyesuaian diri diawali oleh stimulus social 

sehingga seseorang menampakkan kemampuan penyesuaian dirinya terhadap dunia 

sosialnya. Kepribadian akan tampak ketika seseorang telah berinteraksi dengan orang 

lain. Kepribadian yang telah ditampakkan dalam tingkah laku sehingga orang lain 

dapat memberikan persepsi terhadap yang dilakukan.37 

 
37Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional. h.99  
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Kemampuan ini meliputi kemampuan personalitas, jati diri sebagai seorang 

tenaga pendidik yang menjadi panitan bagi peserta didik. Kompetensi inilah yang 

selalu menggambarkan prinsip bahwasanya guru adalah sosok yang patut digugudan 

ditiru. Dengan kata lain, guru menjadi suru teladan bagi peserta didik atau guru 

menjadi sumber dasr bagi peserta didik, apalagi untuk jenjang Pendidikan dasar atau 

taman kanak-kanak. Karena anak berbuat dan berperilaku cenderung mengikuti apa 

yang dilihat dan didengarnya. Masa-masa ini akan lebih bersifat meniru apa yang 

dilihat dan didengarnya. Itu pula sebabnya, perkembangan awal sering disebut sebagai 

proses meniru atau imitasi. Secara khusus kemampuan ini dapat dijabarkan berupa: 1) 

Berjiwa pendidik dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 2) Tampil sebagai pribadi yang jujur, nerakhlak mulia 

dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3) Tampil sebagai pribadi 

yang mantap, dewasa, stabil dan berwibawa. 4) Menunjukkan etos kerja, tanggung 

jawab, rasa bangga sebagai tenaga pendidik dan rasa percaya diri.38 

d. Kompetensi Sosial 

Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru berinteraksi dengan 

peserta didik dan orang yang ada di sekitar dirinya. Model komunikasi personal 

cenderung lebih mudah diterima oleh peserta didik dan masyarakat. Dalam konteks ini 

hendaknya guru memiliki strategi dan pendekatan dalam melakukan komunikasi yang 

cenderung lebih bersifat horizontal. Walaupun demikian, pendekatan komunikasi lebih 

mengarah pada proses pembentukan masyarakat belajar.39 

 
38Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional. h.49-50  

39Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional. h. 135  



35 
 
 
 
 

Kemampuan social tersebut dirinci menjadi bebrapa indicator, yaitu: 1) 

Bersikap inklusif dan bertindak objektif. 2) Beradaptasi dengan lingkungan tempat 

bertugas dan dengan lingkungan masyarakat. 3) Berkomunikasi secara efektif, 

empatik dan santun dengan komunitas profesi sendiri maupun profesi lain, secra lisan 

dan tulisan atau dalam bentuk lain. 4) Berkomunikasi secara empatik dan santun 

dengan masyarakat luas.40 

Keempat kompetensi di atas menurut Janawi adalah kompetensi yang mutlak 

harus dikuasai oleh semua guru. Keempatnya menjadi kompetensi standar mutu guru 

(pendidik) dalam bidang standar kompetensi. Sedangkan menurut penulis bahwa 

kompetensi itu merupakan dasar kinerja suatu profesi. Guru sebagai salah satu jabatan 

profesi yang harus memiliki keempat macam kompetensi yang disyaratkan kepadanya 

sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (1) yang 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, komperensi kepribadian dan 

kompetensi sosial. 

Masalah kompetensi merupakan salah satu faktor penting dalam pembinaan 

guru sebagai suatu jabatan profesi.41 Guru profesional adalah guru yang memiliki 

seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan perilaku) yang harus 

dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya.42 

Menurut Wina Sanjaya sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Getteng 

bahwa guru sebagai jabatan profesional diharapkan berkerja melaksanakan fungsi dan 

 
40Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional. h. 136 

41Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika, h.29  

42Udin Syaefudin Sa’ud, Pengembangan Profesi Guru (Cet. I; Bandung: CV Alfabeta, 2009), 

h. 49  
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tujuan sekolah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang. Kompetensi-kompetensi tersebut meliputi: 

1) Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: 

a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

b) Pemahaman terhadap peserta didik 

c) Pengembangan kurikulum/silabus 

d) Perencangan pembelajaran 

e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

g) Evaluasi belajar 

h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya.43 

2) Kompetensi kepribadian, sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: 

a) Mantap 

b) Stabil 

c) Dewasa 

d) Arif dan bijaksana 

e) Berwibawa 

f) Berakhlak mulia 

g) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat 

h) Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri 

i) Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.44 

 
43Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika, h. 32 
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3) Kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat 

yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: 

a) Berkomunikasi lisan, tulisan serta isyarat 

b) Mengusahakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional 

c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan dan orang tua/wali peserta didik  

d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.45 

4) Kompetensi profesional, merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran 

secara luas dan mendalam.46 

Keempat kompetensi guru yang ditetapkan dalam undang Undang Guru dan 

Dosen tersebut menurut Abd. Rahaman Getteng, saling menjalin secara terpadu 

dalam diri guru. Guru yang terampil mengajar tentu pula harus memiliki pribadi yang 

baik dan mampu melakukan social adjustment dalam masyarakat. Keempat 

kompetensi tersebut terpadu dalam karakteristik tingkah laku guru.47 

Menurut Enco Mulyasa, bahwa guru sangat berperan dalam membantu 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. 

Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk lemah, yang dalam 

perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain sejak lahir, bahkan pada saat 

meninggal. Minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta 

didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini 

 
44Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika, h.32-33  

45Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika, h. 33  

46Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika, h. 33   

47Udin Syaefuddin Sa’ud, Pengembangan Profesi Guru, h. 49. 
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guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual, karena antara satu peserta 

didik dengan yang lainnya memiliki perbedaan yang sangat mendasar.48 

Guru harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan 

belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara 

optimal. Dalam hal ini, guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan dengan 

memposisikan diri sebagai berikut: 

1) Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya. 

2) Teman, tempat mengadu dan mengutarakan perasaan bagi peserta didik. 

3) Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani peserta didik 

sesuai minta, kemampuan dan bakatnya. 

4) Memberikan sumbangan pemikiran kepaada orang tua untuk dapat mengetahui 

permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya. 

5) Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab. 

6) Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan (bersilaturahmi) dengan 

orang lain secara wajar. 

7) Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang lain dan 

lingkungannya. 

8) Menjadi penolong jika dibutuhkan. 

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, guru harus mampu memaknai 

pembelajaran, serta menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan 

kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didi. Untuk kepentingan tersebut, 

dengan memperhatikan kajian Pullias dan Young, manan, serta Yelon dan Weinstein, 

sevagaimana di kemukakan oleh E. Mukyasa, dapat diidentifikasikan sedikitnya 19 

 
48E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan (Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.35 
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peran guru, yaitu: Guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, 

pembaharu (innovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, 

pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, actor, 

emancipator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator.49 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa 

keberhasilan guru melaksanakan perannya dalam bidang pendidikan sebagian besar 

terletak pada kemampuannya melaksanakan berbagai peranan. Karena dengan 

memiliki guru yang berkompeten, maka akan berpengaruh juga pada peserta didik. 

4. Tujuan Pendidikan  

Tujuan merupakan sasaran, arah, yang hendak dituju, dicapai dan sekaligus 

menjadi pedoman yang memberikan arah bagi segala aktivitas dan kegiatan 

pendidikan yang sudah dilakukan. Dengan kata lain, tujuan merupakan standar usaha 

yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan 

titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Tujuan dapat membatasi ruang 

gerak usaha, agar kegiatan dapat berfokus pada apa yang dicita-citakan, dan yang 

terpenting lagi dapat memberi penilaian atau evaluasi pada kegiatan-kegiatan dari 

usaha pendidikan.50 

Salah satu tujuan dari Pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Pembentukan manusia 

utuh melalui Pendidikan tersebut merupakan suatu cita-cita nasional yang mana telah 

di susun para guru bangsa sejak lama. Karena manusia adalah makhluk unik yang 

 
49E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, h.38-65 

50Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup 

Peserta didik, h. 58.  
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bisa menerima Pendidikan dan memberikan Pendidikan kepada sesamanya demi 

terwujudnya sebuah nilai-nilai yang ingin dicapai dalam Pendidikan nasional. Nilai-

nilai tersebut termasuk dalam tujuan Pendidikan yang menjadikan manusia Indonesia 

yang utuh.51 

Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang dapat berjalan 

dengan baik apabila didukung oleh kerjasama antara guru, wali murid serta sarana 

dan prasarana peraturan yang ada di sekolah tersebut yang bertujuan untuk menjaga 

kedisiplinan dan perkembangan jiwa anak di sekolah. Komponen-komponen tersebut 

bertujuan untuk menjunjung perkembangan akademik, sosial, pribadi pada peserta 

didik di sekolah tersebut. 

Pendidik tidak hanya bertujuan untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan intelektual saja, akan tetapi juga mencakup semua aspek dalam dunia 

Pendidikan, baik dari segi aspek kognitif, aspek efektif dan aspek psikomotorik. 

Aspek yang ketiga (afektif) aspek ini sangat penting dalam proses Pendidikan dan 

kecerdasan emosional termasuk dalam wilayah efektif.52 Pada dasarnya umat manusia 

diciptakan dalam berbagai kebaikan. Baik secara lahir maupun batin. Hanya saja kita 

sebagai umat manusia diharapkan dapat membentuk suatu perilaku yang baik 

terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dan tidak merugikan diri sendiri dan orang 

lain. 

Menurut Quthb yang dikutib oleh Muhammad Muntahibun Nafis dalam 

bukunya Ilmu Pendidikan Islam beliau berpendapat, tujuan umum pendidikan adalah 

 
51Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan (Yogyakarta: Suka Press, 2014), h. 2.  

52Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru (Bandung: Rosda Kaya, 

2007), h. 89.  
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manusia yang taqwa.53 Taqwa adalah suatu yang harus menjadi kepribadian kita dan 

yang dipandang berderajat tinggi atau mulia menurut ukuran Allah, Allah swt 

memberi petunjuk dalam QS Al-Nur/24: 52 sebagai berikut: 

                           

Terjemahnya: 

Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada 

Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang – orang yang 

mendapat kemenangan.54 

Dari ayat tersebut Qatadah mengatakan “mentaati Allah dan Rasul-Nya dengan 

mengerjakan segala perkara yang telah diperintahkan dan meninggalkan segala 

perkara yang telah dilarang, takut kepada Allah terhadap dosa yang telah 

dilakukannya dan bertakwa kepadaNya untuk masa yang akan datang.55 

Makna dari ayat tersebut maka ketaqwaan harus menjadi tujuan pendidikan, 

pengertian taqwa adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi 

apa yang dilarang oleh Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan adalah terbentuknya anak didik menjadi hamba Allah yang taqwa dan 

bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan dunia dan ukhrowi. 

Tujuan umum yang berbentuk Insan Kamil dengan pola takwa dapat 

mengalami perubahan naik turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup 

seseorang. Perasaan, lingkungan dan pengalaman dapat memengaruhinya. Karena 

itulah pendidikan Islam itu berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, 

 
53Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, h. 63. 

54Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an. Al-Qur’an KEMENAG In Microsoft Word 

(Indonesia: Badan Litbag dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019). 

55Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 6 (Jakarta: Pustaka Imam 

Asy-Syafi’I, 2008), h. 403  
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mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah 

dicapainya. Orang yang sudah taqwa dalam bentuk Insan Kamil, masih perlu 

mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan, 

sekurang-kurangnya pemeliharaan supaya tidak luntur dan berkurang, meskipun 

pendidikan oleh diri sendiri dan bukan dalam pendidikan formal. Tujuan akhir 

pendidikan Islam itu dapat dipahami dalam firman Allah QS Ali-Imran/3:102 sebagai 

berikut: 

                          

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 

kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 

beragama Islam.56 

 Berkata Ibnu Mas’ud menurut riwayat Ibnu Abi Hatim tentang arti “bertakwa 

sebenarnya takwa”, ialah bahwa hendaknya Allah di taati dan tidak di ma’siati, 

diingat dan tidak dilupakan dan di syukuri ni’matnya tidak di ingkarinya.57 

Berdasarkan dari ayat tersebut Mati dalam kedaan berserah diri kepada Allah 

sebagai muslim yang merupakan ujung dari taqwa sebagai akhir dari proses hidup 

jelas berisi kegiatan pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat 

dianggap sebagai tujuan akhirnya. Insan Kamil yang mati dan akan menghadap 

Tuhannya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam. 

 

 

 
56Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an. Al-Qur’an KEMENAG In Microsoft Word 

(Indonesia: Badan Litbag dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019). 

57Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier (Surabaya: PT Bina 

Ilmu, 2000) h.152. 
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B. Kenakalan Peserta Didik 

1. Pengertian Remaja  

Remaja merupakan masa kehidupan individu yang dalam prosesnya terjadi 

perkembangan psikologis untuk menemukan jati diri. Pada masa peralihan tersebut, 

remaja akan dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang ia miliki yang akan 

ditunjukkan pada orang lain agar terlihat berbeda dari yang lain.58 Masa remaja sering 

disebut dengan masa pubertas yang digunakan untuk menyatakan perubahan biologis 

baik bentuk maupun fisiologis yang terjadi dengan cepat dari masa anak anak ke 

masa dewasa. Secara psikologis remaja adalah usia dimana individu menjadi 

terintegrasi di dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa 

dibawah lebih tua melainkan merasa sama atau sejajar. Remaja digolongkan menjadi 

3 yaitu: remaja awal (12-15 tahun) remaja pertengahan (15-18 tahun) dan remaja 

akhir (18-21 tahun).59 

Usia remaja merupakan umur peralihan dari anak menuju dewasa yang 

merupakan masa perkembangan terakhir dalam pembinaan kepribadian atau masa 

persiapan usia dewasa. Pada masa remaja, anak mengalami permasalahan yang 

kompleks. Dari waktu ke waktu problem usia remaja semakin berkembang seiring 

dengan perubahan sosial sebagai dampak dari kemajuan sains dan teknologi pada 

suatu Negara, tidak terkecuali di tanah air.60  

 
58Kusmiran, Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita (Jakarta: Salemba Medika, 2011), h. 

87  

59Kumalasari dkk. Pembagian Remaja (Jakarta: Salemba Medika 2012), h. 98  

60Abdullah Idi dan Safarina, Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat, h. 47.  
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Dalam Islam usia remaja adalah usia yang paling dibanggakan, bukan hanya 

memperhatikan pertumbuhan, perkembangan serta perubahan biologis remaja saja, 

namun yang lebih penting mempersiapkan remaja menjadi generasi yang paham 

dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlak, iman, dan pengetahuan. Remaja harus 

sadar bahwa ketika terjadi perubahan hormon dan fisik bukan berarti mereka boleh 

melakukan apa yang orang dewasa lakukan.61 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli yang telah diuraikan di atas dapat di 

simpulkan bahwa remaja adalah masa peralihan diantara periode anak-anak menuju 

dewasa. Masa dimana seorang individu mengalami perubahan dan perkembangan, 

baik dalam segi fisiologis, psikologis dan kognitif. Mulai meninggalkan ciri-ciri 

tahapan perkembangan pada masa kanak-kanak dan mengalami perubahan-perubahan 

yang baru untuk menghadapi perkembangan pada masa dewasa. 

2. Pengertian Kenakalan Peserta Didik Atau Remaja 

Kenakalan peserta didik SMA yang biasa dikatakan masa remaja adalah 

kenakalan yang terjadi pada saat ia mulai beranjak dewasa. 

Kenakalan peserta didik dalam konsep Psikologi adalah Juvenile dilinquincy. 

Secara etimologi dapat diartikan bahwa Juvenile berasal dari kata latin yang mana 

artinya ialah anak-anak atau anak muda. Sedangkan “delinquere” artinya terabaikan 

atau mengabaikan, maka dengan itu keduanya dapat diperluas menjadi jahat, asosial, 

pelanggar aturan, pengancau, peneror, kriminal, asusila, dam lain sebagainya. 

Peserta didik adalah suatu usia dimana individu menjadi terintregasi ke dalam 

masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada 

 
61Miftahul Jannah, Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam, Jurnal 

Psikoislamedia 1, No.1 (2016), h. 244  
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dibawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar 

memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek efektif, lebih atau 

kurang dari usia pubertas. 

Masa peserta didik adalah suatu tahap berlangsung antara umur 12 tahun 

sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. 

Istilah ini masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan, biasanya mulai 

dari usia 14 pada pria dan usia 12 pada wanita.62 Masa peserta didik adalah periode 

dimana seseorang mulai bertanya- tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di 

lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan nilai diri mereka.63 

Pada usia peserta didik mulai membuat penilaian tersendiri 

dalam menghadapi masalah-masalah populer yang berkenaan dengan lingkungan 

mereka, misalnya: politik, kemanusiaan, perang keadaan sosial dan sebagainya. 

Peserta didik tidak lagi menerima hasil pemikiran yang kaku, sederhana, dan absolute 

yang diberikan pada mereka selama ini tanpa menolak. 

Berbagai pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa peserta didik adalah masa 

yang penuh kegoncangan, dimana jiwa mereka berada dalam peralihan atau diatas 

jembatan yang goyang yang menghubungakan masa kanak- kanak yang penuh 

ketergantungan dari masa dewasa yang matang dan berdiri sendiri. 

 
62 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja:Perkembangan Peserta Didik, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal.8 

63 F.J. Monks dan Siti Rahayu Aditono, Psikologi Perkembangan,  (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 1982), hal.259 
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Pendapat orang tentang kenakalan tidak sama. Kenakalan berasal dari kata 

“nakal” yang berarti kurang baik (tidak menurut, mengganggu, dan sebagainya) 

terutama pada anak-anak.64 

Istilah buku perdana dalam konsep psikologi adalah “Juvenile Delinquency” 

sebagai kenakalan remaja. Secara etimologi dijabarkan bahwa “Juvenile” berarti 

anak, sedangkan “Delinquency” berarti kejahatan. Dan jika menyangkut subyek 

pelakunya maka “Juvenile Delinquency” diartikan penjahat anak atau anak jahat.65 

Masalah “Kenakalan Anak” sering menimbulkan kecemasan sosial karena 

aksesnya dapat menimbulkan kemungkinan “gap generation”, sebab anak-anak yang 

diharapkan sebagai kader-kader penerus serta calon-calon pemimpin bangsa banyak 

tergelincir dalam lumpur kehinaan, bagaikan kuncup bunga yang berguguran sebelum 

mekar menyebabkan wangi.66 

Apabila kita tinjau dari ilmu jiwa maka kenakalan peserta didik adalah sebuah 

kecemasan akan hari kedepan yang kurang pasti, itu telah menimbulkan berbagai 

problem lain, yang mungkin menambah suramnya masa depan remaja itu, misalnya 

semangat belajar menurun, kempuan berfikir berkurang , rasa tertekan timbul, bahkan 

kadang-kadang sampai kepada mudahnya mereka terpengaruh oleh hal-hal yang tidak 

baik , kenakalan dan penyalah gunaan narkotika.67 

 
64Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2002 ) edisi III cet 2 

hlm 772 

65Elfi Mu’awanah, Bimbingan Konseling (Jakarta: PT Binu Ilmu 2013), h. 131.  

66Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis tentang Berbagai Problem 

Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 88. 

67 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama ( Jakarta : Bulan Bintang, 2010), h.146 
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Kenakalan peserta didik bukanlah hal baru. Masalah ini sudah ada sejak 

berabad-abad yang lampau. Kenakalan remaja pada setiap generasi berbeda karena 

pengaruh lingkungan kebudayaan dan sikap mental masyarakat pada masa itu.68 

Seperti orang dewasa. Mereka menuntut suatu peranan sebagaimana 

dilakukan orang dewasa. Tetapi orang dewasa tidak dapat memberikan tanggunga 

jawab dan peranan itu , karena belum adanya rasa kepercayaan Sedangkan menurut 

pendapat lain mengatakan bahwa definisi kenakalan remaja adalah suatu perbuatan 

yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada 

usia remaja atau transisi masa anak- anak dan dewasa. 

Menguatkan paradigma Juvenile Delinquency sebagai kenakalan remaja, 

bahwa Juvenile Delinquency adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mempunyai 

akibat hukum apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan atau 

pelanggaran dan apabila perbuatan atau tindakan itu dilakukan oleh anak remaja 

masih dikategorikan sebagai “kenakalan remaja”.69 

Berdasarkan dari penjelasan beberapa pakar dapat disimpulkan bersama 

bahwa kenakalan peserta didik adalah sebuah gejala (fenomena) sosial yang muncul 

dari berbagai sumber dan dalam hal ini berkembang diantaranya akibat dari suatu 

kondisi sosial yang kurang kondutif bagi perkembangan peserta didik itu sendiri. 

Kenakalan peserta didik ini juga dapat disebut sebagai tindakan yang menyimpang 

dalam kehidupan sosial. Kenakalan peserta didik tidak sepenuhnya disalahkan 

sebagai penyebab penyimpangan itu, akan tetapi ada yang disebabkan hal-hal di luar 

individu. 

 
68 Sofyan S.Willis , Remaja dan masalahnya(, Bandung :Alfabeta, 2014), h.87 

69Elfi Mu’awanah, Bimbingan Konseling, h.131.  
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3. Bentuk-Bentuk Kenakalan Peserta Didik Atau Remaja 

Mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja terutama di Indonesia, para ahli 

dan peneliti memberikan contoh yang bermacam-macam. Namun pada dasarnya 

bentuk-bentuk kenakalan remaja tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu kenakalan 

remaja yang tidak dapat digolongkan pada pelanggaran hukum dan kenakalan remaja 

yang dapat digolongkan terhadap hukum dan mengarah kepada tindakan kriminal. 

a. Kenakalan yang tidak dapat digolongkan terhadap hukum. Kenakalan tersebut 

termasuk amoral, asocial maupun anorma, yaitu pelanggaran terhadap moral dan 

melanggar terhadap aturan dan norma yang berlaku dimasyarakat, serta 

pelanggaran terhadap aturan dalam agama. Sebagai contoh pergaulan buruk, baca 

buku porno dan masih banyak lagi. 

b. Kenakalan yang dapat digolongkan terhadap hukum dan mengarah kepada 

tindakan kriminal. Seperti percobaan pembunuhan, pencurian, merampok, 

memperkosa, maupun tindakan lainnya.70 

Menurut Elfi Mu’awanah menuturkan bahwa berdasarkan pengumpulan 

kasus mengenai kenakalan yang dilakukan remaja, dan pengamatan murid disekolah 

lanjutan maupun mereka yang sudah putus sekolah adalah: 

a. Kenakalan yang bersifat amoral dan asosial dan tidak diatur dalam Undang-

undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan pelanggaran hukum. 

Misalnya: 

1) Membohong, memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau 

menutup kesalahan. 

2) Membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah. 

 
70Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak (Malang: UIN Malang Press, 2012), h. 249.  
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3) Kabur meninggalkan rumah tanpa izin orang tua atau menentang keinginan 

orang tua. 

4) Keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan dan mudah 

menimbulkan perbuatan iseng yang negative. 

5) Memiliki dan membawa benda yang membahayakn orang lain, sehingga 

mudah tersinggung untuk mempergunakannya, misalnya pisau atau pistol. 

6) Bergaul dengan teman yang memberikan pngaruh buruk sehingga mudah 

terjerat dalam perkara yang benar-benar criminal. 

7) Berpesta pora semalam suntuk tanpa pengawasan sehingga mudah timbul 

tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab (amoral-asusila). 

8) Membaca buku-buku cabul dan kebiasaan mempergunakan bahasa yang tidak 

sopan dan tidak senonoh. 

9) Turut dalam pelacuran atau melacurkan diri baik dengan tujuan kesulitan 

ekonomi maupun tujuan yang lain. 

10) Berpakaian tidak pantas dan minum-minuman keras atau menghisap ganja 

sehingga merusak diri. 

b. Kenakalan yang dapat digolongkan pelanggaran terhadap hukum dan mengaruh 

pada tindakan kriminal. Misalnya: 

1) Berjudi sampai mempergunakan uang dan taruhan benda lain. 

2) Mencuri, mencopet, menjambret, merampas dengan kekerasan atau tanpa 

kekerasan. 

3) Penggelapan barang. 

4) Penipuan dan pemalsuan. 

5) Pelanggaran tatasa susila, menjual gambar-gambar porno dan film porno 
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6) Pemalsuan uang dan pemalsuan surat-surat keterangan resmi. 

7) Tindakan-tindakan anti sosial, perbuatan yang merugikan milik orang lain. 

8) Percobaan pembunuhan. 

9) Menyebabkan kematian orang lain, turut tersangkut dalam pembunuhan. 

10)  Pembunuhan. 

11)  Pengguguran kandungan. 

12)  Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian seseorang.71 

Menurut Jenson yang dikutip oleh Sarlito Wirawan Sarwono, membagi 

kenakalan remaja ini menjadi empat jenis yaitu: 

a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: 

1) Perkelahian. 

2) Pemerkosaan. 

3) Perampokan. 

4) Pembunuhan dan lain-lain. 

b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: 

1) Perusakan. 

2) Pencurian. 

3) Pencopetan. 

4) Pemerasan dan lain-lain.  

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

penyalah gunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan 

seks sebelum menikah dalam jenis ini. 

d. Kenakalan yang melawan status misalnya: 

 
71Elfi Mu’awanah, Bimbingan Konseling, h. 133. 
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1) Mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara bolos. 

2) Mengingkari status orang dengan cara minggat dari rumah atau membantah 

perintah mereka. Dan sebagainya.72 

Dari bentuk-bentuk kenakalan peserta didik atau remaja yang telah penulis 

uraikan dapat penulis kelompokkan manjeadi 2 yaitu: 

1. Kenakalan yang bersifat amoral dan asocial yang tidak dapat digolongkan pada 

pelanggaran hukum yaitu; Berbohong, membolos, keluyuran, suka bergaul 

dengan teman yang kurang baik, suka berpesta pora, membaca buku-buku porno, 

pergi tanpa pamit orang tua, cara berpakaian tidak senonoh, minum-minuman 

keras, tidak sopan santun dan patuh kepada orang tua dan guru. 

2. Kenakalan yang dapat digolongkan terhadap hukum dan mengarah kepada 

tindakan kriminal yaitu; Berjudi, mencuri, penggelapan barang, penipuan, 

pelanggaran tata asusila, menjual gambar-gambar porno dan film porno, 

pemerkosaan, pembunuhan, pengguguran kandungan, penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian. 

Kurangnya akhlak dikalangan remaja juga dapat dikatakan sebagai kenakalan 

remaja. Sebagaimana akibatnya, seperti yang dapat kita saksikan, bnayak rumah 

tangga yang kehilangan ketentraman, bahkan ada pejabat yang harus meninggalkan 

jabatannya disebabkan oleh kenakalan remajanya. Kenakalan remaja kadang 

menimbulkan keresahan dalam masyarakat. ketentraman dan kebahagiaan 

masyarakat terusik. 

Seperti adanya perampokan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja. 

Minuman keras dan berbagai obat terlarang, diperkirakan telah memacu semakin 

 
72Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 256.  



52 
 
 
 
 

cepatnya peningktan kenakalan remaja itu. Karena kenakaln itu kerapkali kesehatan 

fisik remaja terganggu. Mereka sering sakit-sakitan kehidupan mereka kurang 

bergairah kurang nafsy bekerja dan belajar, bahkan kurang nafsu makan. 

Beberapa Opini lain tentang bentuk kenakalan peserta didik yaitu: Pencurian, 

penipuan, perkelahian, perusakan, penganiyayaan, perampokan, pelanggaran susila, 

pelanggaran susila, pembunuhan dan sebagainya.73 

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti jelaskan yaitu Masalah kenakalan 

peserta didik adalah masalah yang menjadi perhatian setiap orang dimana saja, baik 

dalam masyarakat yang telah maju, maupun dalam masyarakat yang terbelakang. 

Karena kenakalan moral seorang berakibat sangat mengganggu ketentraman orang 

yang berada di sekitar mereka. 

Akhir-akhir ini banyak kasus kenakalan peserta didik yang sering meresahkan 

masyarakat antara lain: perkelahian, perampasan, pembajakan angkutan umum, 

pelecehan seksual atau pun dalam bentuk-bentuk lain yang sering kita temui. 

Bermacam-macam bentuk kenakalan peserta didik semakin meningkat dan mewarnai 

kehidupan, membuat orang tua, guru, tokoh masyarakat bahkan pemerintah pun ikut 

resah. 

4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kenakalan Peserta Didik 

a. Faktor yang ada dalam diri anak sendiri 

1. Lemahnya Pertahanan Diri 

Adalah faktor yang ada didalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan 

diri terhadap pengaruh-pengaruh negative dari lingkungan. Pengaruh negatif berupa 

 
73 Sofyan S.Willis , Remaja dan masalahnya.h. 91. 
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tontonan negatif, bujukan negatif seperti pecandu dan pengedar narkoba, ajakan-

ajakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif, sering tidak biasa menghindar 

dan mudah terpengaruh. Akibatnya remaja itu terlibat kedalam kegiatan-kegiatan 

negatif yang membahayakan dirinya dan masyarakat. 

Lemahnya kepribadian peserta didik disebabkan faktor pendidikan di 

keluarga. Sering orangtua tidak memberi kesempatan anak untuk mandiri, kreatif, dan 

memliki daya kritis. Serta mampu bertanggung jawab. 

2. Kurangnya Kemampuan Penyesuaian Diri 

Banyak ditemukan peserta didik yang kurang pergaulan (kuper). Persoalannya 

adalah ketidak mampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sisial, karena dengan 

mempunyai daya pilih teman bergaul akan membantu pembentukan perilaku positif. 

Anak-anak yang terbiasa dengan pendidikan kaku dan dengan disiplin ketat di 

keluarga akan menyebabkan masa remajanya juga kaku dalam bergaul dan tidak 

pandai memilih teman yang bisa membuat dia berkelakuan baik.yang terjadi adalah 

sebaliknya. Yaitu remaja yang salah bergaul dengan remaja yang tersesat. 

3. Kurangnya dasar-dasar Keimanan di dalam Diri Peserta didik 

Karena saat ini banyak orang-orang yang yang berusaha agar agama remaja 

semakin tipis. Orang-orang tersebut adalah kelompok sekuler dan orang-orang yang 

ingin agar para anak-anak tidak menghiraukan agamanya. Terutama para remaja yang 

meniru gaya hidup mereka yang bebas terutama hubungan perempuan dan laki-laki. 

Dan mereka juga mengkonsumsi alcohol dan narkotika.Sekolah dan orangtua harus 

bekerjasama bagaimana memberikan pendidikan agama secara baik, mantap dan 

sesuai dengan kondisi peserta didik saat ini. Oleh karena itu pendidikan agama harus 
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diberikan kepada remaja dengan menarik dan tidak membosankan.74  

Beberapa uraian diatas menunjukkan bahwa adanya faktor faktor yang 

mempengaruhi kenakalan peserta didik di sebabkan dari hal- hal yang bersifat 

negatif, oleh karena itu perlu adanya penanggulangan secara khusus. 

b. Penyebab Kenakalan yang Berasal dari Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan sumber utama atau lingkungan yang utama penyebab 

kenkalan peserta didik. Hal ini disebabkan karena peserta didik itu hidup dan 

berkembang permulaan sekali dari pergaulan keluarga yaitu hubungan anatar orngtua 

dengan peserta didik, ayah dengan ibu dan hubungan peserta didik dengan anggota 

keluarga lain yang tinggal bersama-sama. Beberapa faktor kenakalan peserta didik di 

lingkungan keluarga yaitu: 

 

1. Anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orangtua. 

2. Lemahnya keadaan ekonomi orangtua di desa-desa, telah menyebabkan tidak 

mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya. 

3. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis.75 

Penyebab kenakalan peserta didik dalam keluarga akibat keretakan hidup 

keluarga, anak-anak dan remaja terlibat dalam masalah kenakalan remaja. Bahkan 

karena hubungan dekat antara kenakalan remaja dengan keretakan keluarga, banyak 

para peneliti menyatkana bahwa delinquenscy menjadi gejala-gejala sangat penting 

keretakan keluarga, baik keluarga itu mengalami dis integrasi, atau karena tekanan-

tekanan emosional, kematian, atau perceian, maka anak-anak kehilangan rasa kasih 

 
74 Sofyan S.Willis , Remaja dan masalahnya.h. 98 

75 Sofyan S.Willis , Remaja dan masalahnya.h. 99 
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sayang dari orangtuanya, kehilangan rasa aman serta kebutuhan-kebutuhan fisik dan 

kesempatan-kesempatan social lainnya. Disamping itu juga, diakui juga ada hal 

sebaliknya yaitu kenakalan remaja timbul karena orangtua yang terlalu overprotective 

(terlalu memajakan ) terhadap anaknya, walaupun sebenarnya hal ini jarang terjadi.76 

c. Penyebab Kenakalan Peserta didik di dalam Masyarakat 

1. Kurangnya pelaksanaan Ajaran-ajaran Agama secara Konsekuen. 

Di lingkungan masyarakat yang kurang sekali melaksanakan ajaran-ajaran 

Agama yang di anutnya. Di dalam ajaran-ajaran Agama bnyak sekali hal-hal yang 

dapat membantu pembinaan anak pada umumnya, anak dan remaja khususnya. Misal 

ajaran tentang berbuat baik terhadap orangtua, beramal shaleh kepada masyarakat, 

suka menolong, tidak memfitnah, adu domba, dan sebagainya.akan tetapi masyarakat 

bertentangan dengan norma Agama. 

2. Masyarakat yang kurang memperoleh Pendidikan 

Buta huruf merupakan sumber keterbelakangan pendidikan, ekonomi, dan 

kedewasaan berpikir. Demikian pula daya analisisnya, daya kreasi, dan sebagainya. 

Disamping itu juga orang yang buta huruf pada umumnya bersikap rendah diri, 

kurang berani, pesimis, dan sebagainya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa 

keterbelakangan pendidikan berpengaruh kepada cara-cara orang tua mendidik anak-

anakanya. Dan orangtua yang kurang berpendidikan sering membiarkan saja apa-apa 

keinginan anak- anaknya, kurang pengarahan kearahan pendidikan akhlak yang baik. 

Dan orang tua berpengaruh oleh keinginan anak-anaknya yang sudah bersekolah dan 

keinginannya sering menjurus kepada tumbuhnya kenakalan anak dan remaja yaitu 

berfoya-foya, pergaulan bebas, minuman keras, kebut-kebutan, dan sebagainya. 

 
76 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling.h. 372 
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3. Kurangnya Pengawasan terhadap Peserta Didik. 

Sebagian peserta didik beranggapan bahwa orangtua dan guru terlalu ketat 

sehingga tidak memberikan kebebasan baginya. Sebagian lain mengatakan bahwa 

orangtua mereka dan bahkan guru, tidak pernah memberikan pengawasan terhadap 

tingkah laku peserta didik sehingga menimbulkan berbagai kenakalan. Pengawasan 

hendaknya telah dimulai sejak kecil sebab jika anak masih kecil mareka memerlukan 

bimbignan yang baik dan terarah karena anak-anak belum memiliki kemampuan 

untuk berdiri sendiri. 

4. Pengaruh Norma-norma baru dari luar 

Sebagai contoh prngaruh norma dari luar adalah norma yang datang dari Barat 

baik melalui film, televisi, pergaulan social, model dan sebagainya. Padahal 

pergaulan seperti itu tidak disukai oleh masyarakat.77 

Jiwa para peserta didik masih sangat labil. Jika mereka mendapatkan pengaruh 

buruk dari film biru, buku porno, bacaan immoral dan sadistis, banyak melihat 

perbuatan anti-sosial yang dilakukan oleh orang dewasa, maka mereka akan mudah 

meneladani perilaku buruk tersebut. Lalu beroperasilah gank-gank remaja brandalan 

yang biasa “gagal belajar” dengan jalan menyebar teror di tengah lingkungan, selalu 

membuat onar dan berkelahi sepanjang hari.78 

d.    Penyebab Kenakalan Yang Bersumber Dari Sekolah 

Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah rumah tangga. Karena itu 

ia cukup berperan dalam pembinaan sisea untuk menjadi orang dewasa yang 

bertanggung jawab. Khususnya mengenai tugas kurikuler, maka sekolah berusaha 

 
77 Sofyan S.Willis , Remaja dan masalahnya.h. 112 

78 Kartini Kartono, Patologi Sosial II Kenakalan Remaja, h. 127 
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memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik sebgai bekal untuk 

kelak jika peserta didik telah dewasa dan terjun ke masyarakat. Sekolah pun 

bertanggung jawab atas kepribadian peserta didik. Oleh karena itu peranan guru 

sangat di perlukan sekali. Beberapa faktor penyebab kenakalan peserta didik 

disekolah diantaranya yaitu; 

1. Faktor Guru 

Guru merupakan pokok terpenting dalam tugas mengajar. Guru yang penuh 

dedikasi berarti guru yang ikhlas dalam mengerjakan tugasnya. Bila terjadi kesulitan 

didalam tuganya, ia tidak mudah mengeluh dan mengalah. Melainkan dengan penuh 

keyakinan diatasinya semua kesulitan tersebut. Berlainan dengan guru tanpa dedikasi. 

Ia bertugas karena terpaksa, sebab tidak ada lagi pekerjaan lain yang mampu 

dikerjakannya. Akibatnya ia mengajar asal saja, sering bolos, tidak minat 

meningkatkan pengetahuan keguruannya. Akibatnya murid-murid yang menjadi 

korban, kelas menjadi kacau, murid-murid berbuat sekehendak hatinya di dalam kelas 

dan hal inilah yang merupakan sumber kenakalan peserta didik, sebab guru tidak 

memberikan perhatian yang penuh kepada tugasnya. 

2. Faktor fasilitas pendidikan 

Kurangnya fasilitas pendidikan menyebabkan penyaluran bakat dan keinginan 

peserta didik terhalang. Contohnya lapangan olah raga sekolah, jika lapangan 

sekolahan tidak ada, maka peserta didik tidak mempunyai tempat olah raga bermain 

dan sebgainya. Bakat keinginan tidak tersalurkan pada masa sekolah mungkin akan 

mencari penyaluran kepada kegiatan-kegiatan yang negative. Misalnya bermain 

dijalan umum, di pasar, di mall, dan sebagainya yang mungkin akan berakibat buruk 

terhadap peserta didik.kekurangan fasilitas pendidikan yang lain seperti alat-alat 
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pelajaran, alat-alat praktik, alat kesenian olah raga, juga merupakan sumber gangguan 

pendidikan yang mengakibatkan terjadinya berbagai tingkah laku negatif pada peserta 

didik. 

3. Norma-norma pendidikan dan kekompakan Guru 

Guru terdapat norma dalam cara mendidik, hal ini akan merupakan sumber 

timbul kenakalan peserta didik. Sebab guru tidak kompak dalam menentukan aturan 

teknik mengarahkan peserta didik. 

4. Kekurangan guru 

Faktor lain yang amat prnting pula dalam menentukan gangguan pendidikan 

adalah kurangnya jumlah guru di sekolahan- sekolahan, beberapa kemungkinan akan 

terjadi jika kurangnya guru adalah 

a. Guru akan kelelahan, kelas ribut, pelajaran tidak berketentuan 

b. Pengurangan jam pelajaran, akan merugikan peserta didik sebab peserta didik 

tidak akan menerima bahan pelajaran sesuai kurukulum yang ditentukan. 

c. Meliburkan peserta didik. Jika peserta didik waktu senggang terlalu panjang 

maka berbagai hal yang negative akan terjadi dirumah dan di masyarakat. 

Secara fenomenologis tampak bahwa gejala kenakalan remaja atau peserta 

didik timbul dalam masa pubertas atau pancaroba, dimana jiwa para remaja dalam 

keadaan labil, sehingga mudah terseret oleh lingkungan sekitarnya, (masih untung 

bila terseret atau terpengaruh oleh kondisi positif dari lingkungan). Seseorang anak 

tidak akan tiba-tiba nakal, tetapi menjadi nakal karena beberapa saat setelah dibentuk 

oleh lingkungannya (keluarga, sekolah, masyarakat), termasuk kesempatan yang di 

luar kontrol yaitu: 
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a. Lingkungan keluarga yang pecah, kurang perhatian, kurang kasih sayang, karena 

masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri (termasuk mencari 

nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari). 

b. Situasi (rumah tangga, sekolah, lingkungan) yang menjemukan dan 

membosankan, padahal tempat-tempat tersebut mestinya dapat merupakan faktor 

penting untuk mencegah kenakalan bagi anak-anak (termasuk lingkungan yang 

kurang rekreatif). 

c. Lingkungan masyarakat yang tidak atau kurang menentu bagi prospek kehidupan 

masa mendatang, seperti masyarakat yang penuh spekulasi, korupsi, manipulasi, 

gosip, isu-isu negative/destruktif, perbedaan terlalu mencolok antara si kaya dan 

si miskin dan sebagainya.79 

Menurut kumpfer dan Alvarado dalam Imron yang dikutip oleh Ali Maksum 

tenang faktor-faktor penyebab kenakalan remaja antara lain: 

a. Kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan 

sosial. 

b. Contoh perilaku yang ditampilkan orang tua (modeling) dirumah terhadap 

perilaku dan nilai-nilai anti -sosial. 

c. Kurangnya pengawasan terhadap anak (baik aktivitas, pertemanan disekolah 

maupun diluar sekolah, dan lainnya). 

d. Kurangnya disipin yang diterapkan orang tua dan anak. 

e. Rendahnya kualitas hubungan orang tua dan anak. 

f. Tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam lingkungan keluarga. 

g. Kemiskinan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga. 

 
79Ary H, Gunawan, Sosiologi Pendidikan, h.93.  
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h. Anak tinggal jauh dari orang tua dan tidak ada pengawasan dari figure otoritas 

lain. 

i. Perbedaan budaya tempat tinggal anak, misalnya pindak kekota lain atau 

lingkungan baru. 

j. Adanya saudara kandung atau tiri yang menggunakan obat-obat terlarang atau 

melakukan kenakalan remaja.80 

Menurut Elfi Yuliani Rochmah menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku menyimpang (Delinquency) pada remaja adalah sebagai 

berikut. 

a. Kelalaian orang tua dalam mendidik anak (memberikan ajaran dan bimbingan 

tentang nilai-nilai agama). 

b. Perselisihan atau konflik orang tua ataupun antara anggota keluarga. 

c. Perceraian orang tua. 

d. Penjualan alat-alat kontrasepsi yang kurang terkontrol. 

e. Hidup menganggur. 

f. Kurang dapat memanfaatkan waktu luang. 

g. Pergaulan negatif, yakni teman sepergaulan yang kurang memperhatikan nilai-

nilai moral. 

h. Sikap pergaulan orang tua yang buruk terhadap anak. 

i. Kehidupan ekonomi yang lemah. 

j. Minuman keras yang diperjual belikan secara bebas. 

k. Kehidupan moralitas masyarakat yang bobrok. 

l. Beredarnya film-film atau bacaan-bacaan porno.81 

 
80Ali Maksum, Sosiologi Pendidikan (Malang: Madani, 2016), h. 152.  
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Faktor-faktor tersebut baik secara terpisah-pisah akan mempengaruhi 

kejiwaan seseorang anak yang menimbulkan kesan buruk sehingga terjadi perilaku, 

sikap yang bertentangan dengan nilai sosial, nilai susila dan nilai agama. Apalagi 

kalau seluruh faktor tersebut dialami seorang anak maka akan sangat berdampak 

buruk terhadap perkembangan jiwa dan kondisi anak. Kenakalan anak dapat 

membahayakan kehidupan pribadi anak dan masyarakat. 

Kenakalan peserta didik merupakan salah satu masalah yang harus 

mendapatkan perhatian secara khusus dari berbagai pihak terutama para pendidik, 

terkait pula lingkungan keluarga dan masyarakat. 

C. Strategi Guru dalam Menanggulangi Kenakalan Peserta Didik 

1. Pengertian Strategi Guru 

Strategi adalah suatu usaha (untuk mencapai suatu maksud memecahkan 

pesoalan mencari jalan keluar).82 Maksudnya usaha atau kegiatan yang mengerahkan 

tenaga pikiran atau badan untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar. 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta 

didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi 

afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).83 

Guru Agama yang pandai dan bijaksana yang dapat memperbaiki dan 

mendekatkan diri semua anak kearah perkembangan agama yang sehat. Guru dapat 

memupuk anak yang telah bertumbuh baik itu., memperbaiki yang kurang baik dan 

 
81Elfi Yuliani Rochmah, Psikologi Perkembangan (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press: 

2012), h. 216  

82 Sofyan S.Willis , Remaja dan masalahnya.h.118 

83 Depdiknas Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) . Edisi III, Cet 2, 

h.1250 
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selanjutnya membawa mereka semua kepada perkembangan yang 

diharapkan.selanjutnya guru agama juga harus mempunyai ilmu-ilmu alat didaktik, 

metodik dan sebagainya, seperti yang diperlukan oleh setiap guru yang ingin berhasil 

dalam tugasnya mendidik anak.imu yang di ajarkan harus baik pula.84 

Berdasarkan dari beberapa uraian dapat dipahami bahwa strategi guru adalah 

suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab untuk 

mengarahkan potensi dan perkembangan peserta didik mengenai keyakinan dan nilai-

nilai kehidupan yang berpedoman dengan ketentuan Allah Swt. 

Pendapat lain yaitu Guru adalah pendidik prefesional, karenanya secara 

implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagai tanggung jawab 

pendidikan yang dipikul pundak para orangtua, mereka ini tatkala menyerahkan 

anaknya disekolah, sekaligus berarti pelimpahan sebagai tanggung jawab pendidikan 

anaknya kepada guru. Hal itupun menunjukan pula bahwa orangtua tidak mungkin 

menyerahkan anaknya kepada sembarangan guru atau sekolah karena tidak 

sembarang orang dapat menjabat guru.85 

Berdasarkan uraian diatas bertujuan agar terbentuk perilaku atau karakter 

yang dapat dijadikan pegangan bagi peserta didik dalam menghadapi pengaruh-

pengaruh negatif dari lingkungan luar. Sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru sangat mempengaruhi perubahan perilaku peserta didik. 

 

 

 
84 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, h.71 

 
85 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta Bumi Aksara, 2012), cet.10. 

h.39 
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2. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Kenakalan Peserta Didik 

Bentuk penanggulangan kenakalan peserta didik telah banyak dilakukan oleh 

perorangan atau kelompok secara bersama-sama untuk mendapat hasil yang 

diinginkan dengan itu seorang guru akidah akhlak harus dapat menjadikan peserta 

didik dapat menerima keadaan dilingkungannya secara wajar. 

Kenakalan remaja macam apapun mempunyai akibat yang negative baik 

bagi masyarakat umum maupun bagi diri remaja sendiri. Tindakan penanggulangan 

masalah kenakalan dapat dibagi dalam: Tindakan Preventif, Tindakan Represif dan 

Tindakan Kuratif. 

a. Tindakan Preventif 

Yakni segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya kenakalan-

kenakalan.86 Agar dapat mewujudkan upaya penanggulangan tersebut perlu dilakukan 

beberapa langkah-langkah yang tepat dalam melakukan upaya preventif tersebut 

antara lain: 

1) Dalam Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi 

anak-anak dan remaja.87 Disitulah anak dibesarkan, memperoleh pertemuan awal, 

serta belajar yang memungkinkan perkembangan diri selanjutnya. Di situ pula anak 

pertama kali memperoleh kesempatan untuk menghayati pertemuan atau pergaulan 

dengan sesama manusia. 

 
86Panut Panuju dan Ida Umami, Psikologi Remaja (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2012), h. 

163.  

87Sitti Hartinah, Pengembangan Peserta Didik, h. 165. 
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Keluarga sebagai pusat pendidikan dan pusat kebudayaan serta pusat agama, 

karena itu diharapkan di dalam hubungan antar anggota keluarga harus selalu 

harmonis dan terpadu serta penuh kegotongroyongan dan juga kasih sayang satu 

sama lain. Setiap anggota keluarga harus merasakan ketenangan, kegembiraan, 

keamanan, dan kenyamanan dalam keluarga. Setiap permasalahan keluarga 

hendaknya dipecahkan melalui musyawarah mencapai mufakat dalam kesatuan 

pendapat. 

Sebaliknya, jika keluarga mulai retak apalagi pecah, maka disitulah sumber 

kenakalan anak. Meskipun suami dan istri sibuk berkarya diluar rumah mencari 

nafkah, namun perhatian serta kasih saying orang tua terhadap anaknya tetap tak 

boleh terabaikan, agar tidak menjadi penyebab timbulnya kenakalan.88  

2) Dalam Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat merupakan lingkungan alami kedua yang dikenal anak-anak.89 

Dalam lingkungan masyarakat yang luas dan kompleks (mencakup keluarga dan 

sekolah), partisipasi seluruh unsure terkait sangat diharapkan, yaitu para pemuda 

agama, pemerintah daerah, penguasa setempat, penegak hukum, tenaga medis dan 

paramedis, psikolog atau psikiater, pendidik, organisasi muda, organisasi wanita, dan 

sebagainya agar secara terpadu dan secara individual tanpa membedakan suku, 

golongan, agama, kedudukan, strata, dan sebagainya memikul tanggungjawab secara 

proposional untuk melakukan tindak penangkalan secara bijak dan 

bertanggungjawab, tanpa pamrih pribadi atau golongan dan nonbisnis.90  

 
88Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, h. 95.  

89Sitti Hartinah, Pengembangan Peserta Didik, h. 165.  

90Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, h. 104.  
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Keterlibatan seluruh unsur dalam lingkungan masyarakat yang mencakup 

keluarga dan sekolah sangat diharapkan dalam menanggulangi kenakalan remaja 

dapat berupa: memberikan nasihat secara langsung kepada anak-anak yang 

bersangkutan agar anak tersebut meninggalkan kegiatannya yang tidak sesuai dengan 

norma yang berlaku, berani melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang 

adanya perbuatan kenakalan remaja, serta menyediakan atau memfasilitasi untuk 

melakukan aktivitas yang dapat mengalihkan para remaja  agar tidak melakukan hal-

hal yang merugikan atau meresahkan, misalnya mendukung kegiatan karang taruna, 

dan lain-lain. 

3) Dalam Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan lingkungan yang sengaja diciptakan untuk membina 

anak-anak kearah tujuan tertentu, khususnya untuk memberikan kemampuan dan 

ketrampilan sebagai bekal kehidupannya dikemudian hari.91 Setiap pendidikan 

menyiratkan bahwa pendidikan sebagai proses sosialisasi anak dalam lingkungan 

sosialnya. Kultur atau budaya akademis, kritis dan kreatif, serta sportif harus terbina 

dengan baik demi terbentuknya kestabilan emosi sehingga tidak mudah goncang dan 

menimbulkan ekses-ekses yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan berbahaya 

serta kenakalan. 

Dari uraian tindakan preventif diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk 

mewujudkan upaya penanggulangan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah yang 

tepat diantaranya tindakan didalam keluarga, dalam masyarakat, dalam sekolah. 

 

91Sitti Hartinah, Perkembangan Peserta Didik, h. 166. 
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Dalam keluarga upaya-upaya yang dapat ditempuh adalah menciptakan 

hubungan antar anggota keluarga yang selalu harmonis dan penuh kasih sayang, serta 

setiap anggota keluarga harus merasakan ketenangan, kegembiraan, keamanan dan 

kenyamanan dalam keluarga. Sebaliknya bila keluarga mulai retak apabila pecah, 

maka disitulah sumber kenakalan anak. 

Dalam masyarakat, upaya yang ditempuh dalam mencegah kenakalan remaja 

adalah memberikan nasihat secara langsung kepada anak-anak yang bersangkutan 

agar anak tersebut meninggalkan kegiatannya yang tidak sesuai dengan norma yang 

berlaku, berani melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang adanya perbuatan 

kenakalan remaja, dan menyediakan atau memfasilitasi untuk melakukan aktifitas 

yang dapat mengalihkan agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan. 

Dalam sekolah upaya-upaya yang dapat ditempuh adalah guru hendaknya 

menyampaikan materi pelajaran semenarik mungkin dan mudah dimengerti oleh 

peserta didiknya agar mereka tidak merasa bosan yang mengakibatkan para peserta 

didik berfikir untuk membolos. Selain itu guru hendaknya mempunyai disiplin yang 

tinggi terutama pada frekuensi kehadiran dalam jam mengajar. 

b. Tindakan Represif 

Yakni tindakan untuk menindas dan menahan kenakalan remaja seringan 

mungkin atau menghalangi timbulnya peristiwa kenakalan yang lebih hebat.92 

1) Dalam lingkungan keluarga, remaja perlu menaati peraturan dan tata cara yang 

berlaku. Di samping peraturan tertentu perlu adanya semacam hukuman yang 

dibuat orang tua terhadap pelanggaran tata tertib keluarga. Jika peraturan dalam 

keluarga seorang muslim harus pulang sebelum magrib karena menunaikan salat 

 
92Panat Panuju dan Ida Umami, Psikologi Remaja, h. 163. 
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magrib, maka keterlambatan remaja pulang perlu dipertanyakan. Dan jika ternyata 

kegiatan yang dilakukan sudah melanggar peraturan maka orang tua harus disiplin 

dan bijaksana menerapkan hukuman yang sesuai. 

2) Pelaksanaan punishment di masyarakat terletak pada kesepakatan yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Bisa jadi merupakan adat istiadat yang sudah menjadi 

hukum dimasyarakat. Ada istilah ushulul fiqih yang mengatakan: “al ‘aadah al-

muhakkamah”, bahwa adat itu bisa menjadi hukum. Jika remaja melakukan 

kesalahan dan dipandang salah oleh adat maka ia harus dikenai sanksi sebagai 

upaya represif. Sebagai contoh: jika ada mudamuda melanggar norma bergaul 

melebihi batas, maka ada punishment yang harus diterima setelah diteliti 

kebenarannya. 

3) Di lingkungan sekolah, maka kepala sekolahlah yang berwenang dalam 

pelaksanaan punishment terhadap pelanggaran tata tertib sekolah. Dalam beberapa 

hal guru juga berhak bertindak. Misalnya: Dalam pelanggaran tata tertib kelas dan 

peraturan yang berlaku untuk pengendalian suasana pada waktu ulangan atau 

ujian. Akan tetapi hukuman yang berat seperti halnya skors maupun 

dikeluarkannya anak dari sekolah merupakan wewenang kepala sekolah. Guru dan 

staf pembimbing bertugas menyampaikan data mengenai pelanggaran maupun 

akibatnya. Akan tetapi pembimbing dan konselor di sekolah hendaknya cermat 

memahami gejala kenakalan remaja yang sedang dialami peserta didik agar dapat 

diberikan bantuan yang sesuai.93  

 
93Elfi Mu’awanah, Bimbingan Konseling, h. 138.  
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Dengan demikian, upaya represif ini dilakukan untuk meminimalisir agar 

frekuensi kenakalan remaja baik secara kualitas maupun kuantitas tidak begitu 

meningkat. 

c. Tindakan Kuratif 

Tindakan kuratif yaitu memperbaiki akibat dari perbuatan nakal, terutama 

individu yang telah melakukan perbuatan tersebut.94 Tindakan ini merupakan langkah 

terakhir yang dilakukan untuk mengatasi kenakalan peserta didik setelah tindakan 

pencegahan lainnya dilaksanakan. Dengan memberikan pendidikan lagi, pendidikan 

diulangi melalui pembinaan secara khusus, yang sering ditangani oleh lembaga 

khusus maupun perorangan yang ahli di bidang ini. 

Demikian strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam penaggulangan 

kenakalan peserta didik, strategi yang dilakukan secara maksimal tentu akan sangat 

mendukung tercapainya tujuan dalam penanaman nilai-nilai moral yang seharusnya 

dimilki oleh peserta didik. 

 

94Panut Panuju dan Ida Umami, Psikologi Remaja, h. 163.  
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), yakni 

penelitian yang diadakan secara langsung dengan objek penelitian dan dilakukan 

suatu pengumpulan data yang berada di lapangan. Jenis penelitian ini adalah 

kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu 

dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan 

teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi 

alamiah.1 Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendeskripsikan kenyataan 

secara benar berdasarkan analisis data yang diperoleh. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi dilembaga sekolah yaitu di 

SMA Negeri 6 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Karena di SMA Negeri 6 

Konawe Selatan ini mempunyai berbagai problem kenakalan peserta didik. Seperti 

dalam proses pembelajaran terdapat beberapa peserta didik yang ke luar masuk kelas 

pada saat jam pelajaran berlangsung, mereka izin ke kamar mandi akan tetapi mereka 

tidak pergi ke kamar mandi melainkan mereka pergi ke kantin atau kelas lain yang 

jamnya kosong hanya sekedar bersenda gurau dengan temannya. Startegi yang 

dilakukan guru untuk mengatasi kenakalan peserta didik tersebut adalah dengan 

menganggap peserta didik itu tidak ada di dalam kelas atau memberinya alpa. 

 
1Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Statistika, (Surabaya: 

Airlangga University Press, 2017), h. 78.  
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Maka dari itu, peneliti ingin menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana 

Strategi guru di SMA Negeri 6 Konawe Selatan dalam menanggulangi kenakalan-

kenakalan peserta didik. Karena rasa penasaran, banyak yang mengatakan peserta 

didik disana unik-unik. Dari situlah peneliti mengambil lokasi penelitian di SMA 

Negeri 6 Konawe Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam 

rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. 

Pendekatan penelitian adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan aktivitas 

penelitian agar memahami gejala yang terjadi. Pendekatan yang akan digunakan oleh 

penulis terdiri atas dua, yakni pendekatan fenomenologis dan pendekatan sosiologis. 

1. Pendekatan Fenomenologis 

Pendekatan pada penelitian dapat dilihat dari perspektif metodologi yang 

digunakan adalah pendekatan Fenomenologis. Pendekatan fenomenologis adalah 

studi fenomenologis menggambarkan makna bagi beberapa individu mengenai 

pengalaman, fenomena yang berfokus pada persepsi masyarakat terhadap dunia atau 

persepsi tentang hal-hal yang muncul dalam diri mereka.2 Studi fenomenologi tidak 

berfokus pada kehidupan dari seorang individu tetapi lebih pada konsep atau 

fenomena, dan bentuk studi ini berusaha untuk memahami makna pengalaman 

individu tentang fenomena ini. Pendekatan fenomenologis ini perlu karena dalam 

penelitian ini penulis akan mewawancarai beberapa narasumber untuk memperoleh 

data yang benar-benar terjadi sesuai apa yang terjadi di lapangan. 

 
2Hasbiansyah, Pendekatan Fenomenologi: Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi, 

Jurnal Mediator 5, no. 1 (2008) h. 7 
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2. Pendekatan sosiologis  

Pendekatan ini merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam 

masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya 

itu.3 Oleh karena itu pendekatan sosiologis ini perlu karena dalam penelitian ini 

penulis akan banyak berinteraksi dengan masyarakat sekolah, baik itu tenaga 

pendidik maupun tenaga kependidikan untuk lebih mudah mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan.  

C. Sumber Data 

Karena bentuk penelitian ini adalah Penelitian Lapangan, maka penyusunan 

harus melakukan Informasi, dokumentasi data-data yang dibutuhkan, Sumber data 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu: 

Sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, dalam hal ini ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses 

penanggulangan kenakalan peserta didik di antaranya Kepala sekolah, guru 

Pendidikan Agama Islam, guru kesiswaan, guru bimbingan konseling, guru wali kelas 

dan peserta didik SMA Negeri 6 Konawe Selatan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen, seperti buku kasus SMA Negeri 6 Konawe Selatan.  

 

3Abuddin Nata, Metodologi Studi islam (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), h.38.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang valid dan objektif, peneliti menggunakan 

tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi: 

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan terhadap fenomena penelitian. Metode ini merupakan salah satu metode 

pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif.4 Dalam 

melakukan observasi peneliti diharuskan selalu ingat dan memahami betul apa yang 

hendak diamati dan mencatat dengan benar tentang yang diteliti, sehingga tidak lupa 

dan tidak terjadi kesalahan.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung.  

Dengan metode ini penulis berharap agar lebih mudah untuk memperoleh data yang 

diperlukan dengan pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek yang diteliti, 

sebagai pendukung peneliti ini, pengamatan dilakukan di SMA Negeri 6 Konawe 

Selatan baik di dalam ruangan atau di luar ruangan sekolah. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah percakapan antara peneliti dan informan adalah 

percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.5 Metode ini penulis gunakan untuk 

mewawancarai kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, guru kesiswaan, guru 

 
4 Cosmas Gatot Haryono, Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Jawa Barat: CV. 

Jejak, 2020), h. 78. 

5 Robert K. Yin, Studi Kasus:MetodedanDesainPenelitian (Jakarta: PT Rajawali, 2002), h. 

108-109. 
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bimbingan konseling dan peserta didik SMA Negeri 6 Konawe Selatan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan strategi guru dalam menanggulangi 

kenakalan peserta didik. Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan data-data 

yang sifatnya penjelasan lebih lanjut dari data yang didapat dari hasil observasi, 

maupun data-data yang belum tercakup dari hasil observasi maupun dokumentasi. 

Langkah-langkah wawancara dalam penelitian ini adalah: a.) menetapkan 

kepada siapa wawancara dilakukan; b.) menyiapkan bahan pokok masalah yang akan 

menjadi bahan pembicaraan; c.) mengawali atau membuka alur wawancara; d.) 

melangsungkan alur wawancara; e.) mengkonfirmasikan hasil wawancara; f.) menulis 

hasil wawancara ke dalam catatan lapangan; g.) mengidentifikasi tindak lanjut hasil 

wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan bahan-bahan berupa 

dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. 

Sehingga peneliti merasa perlu membuat catatan-catatan penting yang berkaitan 

dengan kegiatan lapangan dan di bentuk dalam dokumentasi. Biasanya dalam bentuk 

foto-foto, catatan hasil wawancara maupun rekaman wawancara sehingga mendukung 

kevalidan data. 

E. Instrumen Penelitian 

Telah menjadi kelaziman dalam suatu penelitian dipergunakan alat-alat 

tertentu yang berfungsi sebagai penunjang keberhasilan kegiatan yang dimaksud. 

Keperluan akan alat tersebut berlaku pula dalam penelitian ini untuk kepentingan 

penyusunan tesis yang akan dilakukan. Adapun instrumen utama penelitian ini, ialah 
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peneliti itu sendiri dan peneliti juga menggunakan beberapa instrumen sebagai 

berikut:  

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan yang dilakukan 

sebagai panduan untuk mengamati objek penelitian di lapangan, yakni untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan strategi guru dalam menanggulangi 

kenakalan peserta didik. Adapun pedoman observasi yang digunakan yaitu lembar 

pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat indera. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara adalah alat yang dibuat dalam mengumpulkan data 

dengan melakukan wawancara kepada para responden yang berisi daftar pertanyaan-

pertanyaan sebagai panduan yang dibuat sebelum turun ke lokasi penelitian. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

3. Alat Dokumentasi 

Alat dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa:  handphone 

dan kamera digital. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisisis Data   

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara langsung 

berkesinambungan dari awal sampai akhir proses penelitian. Dalam penelitian ini, 

proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber, yakni observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.  

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisa data adalah 

sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data, data yang diperoleh dari lapangan jumlah yang banyak     

kemudian dirangkum hal-hal yang pokok dan membuang yang tidak perlu. 

Tahap ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam memproses data, 

memberikan gambaran yang jelas, serta mencarinya jika diperlukan. 

2. Penyajian Data, setelah di rangkum kemudian disajikan dalam uraian 

singkat, bagan atau hubungan antar kategori dan sejenisnya dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan, Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan apa 

yang ditarik serta saran sebagai akhir dari penelitian. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk 

menghindari data bias atau tidak valid. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan 

data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu dan untuk keperluan pengecekan 

atau perbandingan dengan kata tersebut.6 Dalam pengujian keabsahan data ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu.  

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, 

yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi ini selain digunakan untuk 

mengecek kebenaran data juga digunakan untuk memperkaya data. 

 
6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet-16, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 270. 
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Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi 

waktu:  

1. Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali 

tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian 

melalui beberapa sumber, yaitu dengan mengajukan berbagai macam 

variasi pertanyaan. 

2. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda.  

3. Triangulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang 

diperoleh dapat konsisten pada waktu yang berbeda.7 

 

7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 26.  
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BAB IV 

ANALISIS STRATEGI GURU DALAM MENANGGULANGI 

KENAKALAN PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 6  

KONAWE SELATAN 

A. Gambaran Umum SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

SMA Negeri 6 Konawe Selatan diresmikan oleh bapak Drs. H. Abdullah 

Silondae selaku Bupati Kepala Daerah Tk II Kendari pada tahun 1991. Sekolah ini 

terletak di Desa Andoolo Kecamatan Andoolo. Pada tahum 1991-2006 sekolah ini 

di sebut SMA Utama Andoolo dan pada tahun 2003-2013 di ubah menjadi SMA 

Negeri 1 Andoolo dan pada tahun 2014 hingga sekarang sekolah ini berubah nama 

menjadi SMA Negeri 6 Konawe Selatan. 

 Sejak didirikan SMA Negeru 6 Konawe Selatan sudah beberapa kali 

pergantian Kepala Seekolah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut ini: 

TABEL 4.1 

Periodesasi kepemimpinan SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

No Tahun Yang Menjabat 

1. 2003 Drs. Mardin Sondeng 

2. 20004-2006 Sagala S.Pd 

3. 2006-2008 Ab.Subair S.Pd 

4. 2009-2011 Suyitno S.Pd 

5. 2011-2021 Hj. Sitti Umirati S.Pd., M.M 

6. 2021-Sekarang Agus Wahidin S.Pd., M.Pd 

Sumber data: Dokumen SMA Negeri 6 Konawe Selatan.1 

 
1Ujang Suharna, Kepala Tata Usaha, SMA Negeri 6 Konawe Selatan, Wawancara, Tanggal 

28 November 2022 
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 SMA Negeri 6 Konawe Selatan ini telah banyak mengalami perkembangan, 

baik dari tenaga edukatif, peserta didik, karyawan, serta sarana dan prasarana, baik 

itu Gedung, sekolah, maupun fasilitas belajarnya. 

 Dengan pembinaan yang cukup baik, perkembangan SMA Negeri 6 

Konawe Selatan dapat dilihat peningkatannya dari tahun ketahun, ini berarti 

perkembangan Pendidikan secara umum di Kecamatan Andoolo kabupaten 

Konawe Selatan telah mengalami kemajuan khususnya ditinjau dari kuantitasnya, 

hal ini juga akan mendorong laju pertumbuhan Pendidikan secra umum. 

2. Profil Sekolah 

TABEL 4.2 
Profil Sekolah SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

1 Nama Sekolah : SMAN 6 KONAWE SELATAN 

2 NPSN : 40401873 

3 Jenjang Pendidikan : SMA 

4 Status Sekolah :  Negeri 

5 Alamat Sekolah : JL. POROS ALANGGA ANGATA 
 

RT / RW : 1 / 3   
 

Kode Pos : 93383 
 

Kelurahan : Andoolo 
 

Kecamatan : Kec. Andolo 
 

Kabupaten/Kota : Kab. Konawe Selatan 

 
Provinsi : Prov. Sulawesi Tenggara  
Negara :  Indonesia 

6 Posisi Geografis : -4,3167683 Lintang 

   
122,242705 Bujur 

7 SK Pendirian Sekolah : 130 tahun 2003 
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8 Tanggal SK Pendirian :  2014-05-05 

9 Status Kepemilikan : Pemerintah Pusat 

10 SK Izin Operasional : 10 TAHUN 2012 

11 Tgl SK Izin Operasional : 2012-11-27 

12 Kebutuhan Khusus Dilayani :   

13 Nomor Rekening : 107020100554805 

14 Nama Bank : BANK SULTRA 

15 Cabang KCP/Unit : PUNGGALUKU 

16 Rekening Atas Nama : SMAN 6 KONAWE SELATAN 

17 MBS : Ya 

18 Memungut Iuran : Tidak 

19 Nominal/siswa : 0 

20 Nama Wajib Pajak : SMA NEGERI 6 KONAWE SELATAN 

21 NPWP : 001393594811000 

20 Nomor Telepon : 082397858056 

21 Nomor Fax :    

22 Email : smanegenamkonsel@gmail.com 

23 Website :  http://www.sman.6konsel.sch.id 

Sumber data: Dokumen SMA Negeri 6 Konawe Selatan.2 

3. Visi dan Misi SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

a. Visi 

Mewujudkan SMA Negeri 6 KONSEL yang: “Unggul dalam prestasi. 

Teladan berdisiplin, anggun beretika, dan berwawasan lingkungan yanh dilandasi 

iman dan taqwa” 

 
2Ujang Suharna, Kepala Tata Usaha, SMA Negeri 6 Konawe Selatan, Wawancara, Tanggal 

28 November 2022 
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b. Misi 

1) Menyelenggarakan pembelajaran yang baik dalam segala aspek. 

2) Menyelenggarakan gerakan Literalisasi sekolah (GLS) pembiasaan 

membaca 15 menit sebelum PBM 

3) Menyelenggarakan penilaian autentik secara berkelanjutan. 

4) Meningkatkan daya saing peserta didik pada berbagai lomba ditingkat 

daerah, nasional dan internasional. 

5) Meningkatkan kualitas pembinaan ekstratkulikuler yang memunjang 

pencapaian visi sekolah. 

6) Pendidikan karakter yang berbudi luhur sesuai karakter bangsa Indonesia. 

7) Menciptakan lingkungan sekolah dengan karakter yang kuat dalam 

disiplin, berbudaya, indah, bersih, aman, damai, dan berciri masyarakat 

belajar. 

8) Menyelenggarakan kegiatan yang secara fungsional meningkatkan iman 

dan taqwa (IMTAQ) 

4. Tenaga Pengajar di SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

Sementara itu, hasil pengamatan data yang penulis lakukan berdasarkan 

jumlah keadaan guru SMA Negeri 6 Konawe Selatan adalah 35 orang termasuk 

Kepala Sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 

TABEL 4.3 

Daftar Nama Guru SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

No Nama NIP Status Kepegawaian 

1 Adil   Guru Honor Sekolah 

2 Agus Wahidin 196508081994121004 PNS 

3 Aliyudin 198807252022211010 PPPK 

4 Asniyanti   Honor Daerah TK.I Provinsi 
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5 Asriyawan 199101182022211005 PPPK 

6 Ay Romlah   Honor Daerah TK.I Provinsi 

7 Dedi   Honor Daerah TK.II Kab/Kota 

8 Didi Fuad Saputra   Tenaga Honor Sekolah 

9 Erfina 198306052022212038 PPPK 

10 Hamkan 197006252000121005 PNS 

11 Harmina 197906152014102001 PNS Diperbantukan 

12 Hasma   Honor Daerah TK.I Provinsi 

13 Hendrawan   Honor Daerah TK.I Provinsi 

14 Israman   Honor Daerah TK.I Provinsi 

15 Ister Parinten 196106122014062001 PNS 

16 Jufriyanto   Honor Daerah TK.I Provinsi 

17 Juharni 198307012022212008 PPPK 

18 Juniatin   Tenaga Honor Sekolah 

19 Lucky Kumalasari   Honor Daerah TK.I Provinsi 

20 Muslan 197004132005021006 PNS Diperbantukan 

21 Nasar 196801122006041007 PNS Diperbantukan 

22 Nindria 198907082022212003 PPPK 

23 Niswan 197302222003122006 PNS Diperbantukan 

24 Nur Arfah Lasao 198201172014062002 PNS 

25 Nursia, S.Pd 197612272005022006 PNS Diperbantukan 

26 Rahel Sonda Tp 197310141998022001 PNS Diperbantukan 

27 Reni Kartini   Honor Daerah TK.I Provinsi 

28 Risda   Tenaga Honor Sekolah 

29 Sitti Marwati 197303262003122004 PNS Diperbantukan 

30 Sulkarnain 197309042007011016 PNS Diperbantukan 

31 Titik Wijayanti   Honor Daerah TK.I Provinsi 

32 Ujang Suharna   Honor Daerah TK.I Provinsi 

33 Umyadi 196908102014101001 PNS Diperbantukan 
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34 Wiwin Leni Marlina   Honor Daerah TK.I Provinsi 

35 Yotam 197902122014101001 PNS Diperbantukan 

Sumber data: Dokumen SMA Negeri 6 Konawe Selatan.3 

5. Keadaan peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

Keadaan peserta didik yang di terima SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

memiliki latar belakang yang berbeda. Sekalipun begitu, hal tersebut bukan menjadi 

persyaratan penting dalam penerimaan. Fokus utama dalam penerimaan sangat di 

tunjang oleh kualitas atau standarisasi nilai yang telah di sepakati oleh pihak 

sekolah dan komitmen yang tinggi dari calon peserta didik untuk menerima segala 

peraturan dan kebijakan yang ada di sekolah tersebut. Data yang berhubungan 

dengan peserta didik, peneliti peroleh melalui dokumentasi yang tersedia di SMA 

Negeri 6 Konawe Selatan secara formal, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 4.4 berikut ini: 

TABEL 4.4 

Keadaan Peserta Didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

NO. Nama Rombel 

Jumlah siswa   

L P Total 

1 XII MIPA 1 8 16 24 

2 XII MIPA 2 8 18 26 

3 XII IPS 1 13 14 28 

4 XII IPS 2 16 14 30 

5 XII IPS 3 15 14 29 

6 XI MIPA 1 8 23 31 

7 XI MIPA 2 10 22 32 

8 XI IPS 1 11 16 27 

 
3Ujang Suharna, Kepala Tata Usaha, SMA Negeri 6 Konawe Selatan, Wawancara, Tanggal 

28 November 2022 



83 
 

 

9 XI IPS 2 13 13 26 

10 XI IPS 3 12 13 25 

11 X A 16 15 31 

12 X B 17 15 32 

13 X C 16 16 32 

14 X D 17 15 32 

15 X E 18 15 33 

Jumlah   198 239 438 

Sumber data: Dokumen SMA Negeri 6 Konawe Selatan.4 

6. Gedung Sekolah 

Adapun Gedung SMA Negeri 6 Konawe Selatan, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 4.5 berikut ini: 

TABEL 4.5 

Daftar Gedung SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

No. Nama Ruangan 

Keadaan 

Baik Rusak Ringan 
Rusak 

Berat 
Jumlah 

1. Ruang Kelas 16 - - 16 

2. Ruang Kepala Sekolah 1 - - 1 

3. Ruang Guru 1 - - 1 

4. Ruang Komputer 1 - - 1 

5. Perpustakaan 1 - - 1 

6. Laboratorium Biologi 1 - - 1 

7. Laboratorium Fisika 1 - - 1 

8. Aula 1 - - 1 

 
4Ujang Suharna, Kepala Tata Usaha, SMA Negeri 6 Konawe Selatan, Wawancara, Tanggal 

28 November 2022 
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9. Ruang Tata Usaha 1 - - 1 

10 Lapangan Volly 1 - - 1 

11. Ruang UKS 1 - - 1 

12. Kamar Mandi 8 - - 8 

Sumber data: Dokumen SMA Negeri 6 Konawe Selatan.5 

B. Bentuk-Bentuk Kenakalan Peserta Didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

Kenakalan peserta didik merupakan prilaku yang tidak sesuai dengan norma 

dan peraturan yang berlaku di sekolah. Bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan 

oleh peserta didik sangat bermacam-macam, maka dari itu tidak heran jika guru 

selalu menjumpai berbagai kenakalan yang dilakukan peserta didik di sekolah, 

permasalahan seperti ini harus ditanggapi oleh guru agar tidak berlarut-larut. 

Lembaga Pendidikan di Indonesia tidak lepas dari polemic kenakalan 

peserta didik yang dari waktu ke waktu selalu bervariasi bentuk-bentuk kenakalan 

yang dilakukan, maka dari itu tidak heran jika guru selalu menjumpai berbagai 

kenakalan yang dilakukan peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas, 

permasalahan semacam ini harus di tanggapi dengan serius oleh pihak sekolah 

khususnya guru-guru Pendidikan Agama islam, guru Bimbingan Konseling. Guru 

kesiswaan dan guru wali kelas. 

Adapun bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan oleh peserta didik di 

SMA Negeri 6 Konawe Selatan dapat digolongkan menjadi 2 jenis kenakalan yaitu: 

1. Kenakalan yang tidak dapat digolongkan terhadap hukum (kenakalan 

yang bersifat amoral dan asosial, maupun norma) adalah: 

a. Membawa HP Ketika jam pelajaran berlangsung. 

Salah satu peraturan yang telah dibuat oleh lembaga sekolah SMA 

Negeri 6 Konawe Selatan ialah dilarang membawa HP. Dengan alasan 

 
5Ujang Suharna, Kepala Tata Usaha, SMA Negeri 6 Konawe Selatan, Wawancara, Tanggal 

28 November 2022 
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sering dijumpai peserta didik yang membawa HP yang berisikan foto dan 

video yang tidak mendidik. 

b. Membolos 

Membolos adalah peserta didik yang meninggalkan sekolah atau 

kelas tanpa sepengetahuan dari pihak guru, baik itu ketika berada di 

dalam kelas atau ketika berangkat dari rumah. Masalah yang sering 

dijumpai adalah peserta didik berpakaian rapi dari rumah pergi 

kesekolah, namun nyatanya peserta didik tidak hadir di sekolah, 

melainkan bermain bersama temannya. 

c. Menyontek 

Menyontek adalah perilaku peserta didik yang ketika ujian 

sedang berlangsung menggunakan kertas kecil (kertas contekan) 

yang digunakan untuk mengisi soal ujian yang telah diberikan guru. 

Atau perilaku peserta didik yang melihat hasil pekerjaan dari 

temannya. 

d. Berperilaku dan berkata tidak sopan/jorok 

Peserta didik yang baik tercermin dari perilaku dan kata-kata 

yang baik pula sesuai dengan tata tertib sekolahan yang melarang 

peserta didik untuk berkata jorok dan berperilaku tidak sopan. 

2. Kenakalan yang dapat digolongkan terhadap hukum dan mengarah 

kepada tindakan kriminal. 

a. Berkelahi/tauran 

Perilaku menyimpang selanjutnya adalah berkelahi. Sering 

dijumpai oleh para guru di sekolah yang berkelahi adalah peserta didik 

laki-laki. Penyebab terjadinya perkelahian beragam persoalan yang 
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melatar belakangi salah satu diantaranya saling menjahili teman satu 

dan teman yang lainnya. 

Maka disinilah peran guru dalam membimbing dan membina 

peserta didik agar menjadi lebih baik, khususnya pada sikap dan 

perkataan yang baik. 

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara mendalam peneliti 

dengan Bapak Yotam, S.Pd Guru Sosiologi dan juga Pembina Osis 

berikut ini hasil wawancaranya: 

“Menurut Bapak Yotam, S.Pd, salah satu perilaku peserta didik yang 

menyimpang yang sering ditemui disekolah adalah banyaknya peserta 

didik yang melanggar peraturan sekolah yang telah di tetapkan seperti 

contohnya adalah membawa HP, meskipun dari pihak sekolah telah 

berulang kali menegur dan memberi hukuman kepada peserta didik 

yang melanggar (membawa HP), terlebih lagi kepada peserta didik 

yang membawa HP. Sering ditemukan foto dan video yang tidak 

senonoh. Adapun perilaku peserta didik yang negatif di dalam kelas 

seperti menyontek, membuat kegaduhan di dalam kelas, menjahili 

temannya, tidak memprhatikan pelajaran di saat guru sedang 

menerangkan pelajaran, perilaku peserta didik di luar kelas sering 

dijumpai berkelahi sesama temannya.6 

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara mendalam 

lagi dengan Guru Sosiologi dan juga Pembina Osis, berikut hasil 

wawancaranya: 

“Menurut Bapak Yotam, S.Pd. peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe 

Selatan tidak banyak yang berperilaku tidak disiplin, namun ada 

 
6Yotam, S.Pd, guru Pembina Osis, Wawancara, Tanggal 12 Desember 2022. 

 



87 
 

 

beberapa hal yang harus dibenahi dari peserta didik tersebut seperti tata 

karma terhadap guru dan teman sejawatnya. Sering melanggar disiplin 

seperti tidak memakai seragam dengan lengkap merokok di sekolah 

membolos, mencontek dan berkelahi. Adapun faktor penyebab 

kenakalan peserta didik tersebut dilihat dari berbagai sudut pandang 

baik itu pendidikan di rumah, dari lingkungan, dari guru-guru yang 

kurang memberikan contoh tauladan yang baik, serta melakukan 

pendekatan kepada peserta didik”.7 

Dalam hal ini berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan di lapangan 

berbagai bentuk kenakalan di lokasi SMA Negeri 6 Konawe Selatan data yang 

diteliti adalah: 

1. Bermain HP (hand phone) ketika jam pelajaran 

2. Menyontek ketika sedang ulangan 

3. Peserta didik terlambat datang ke sekolah 

4. Membolos saat jam belajar 

5. Berperilaku atau berkata tidak sopan. 

C. Strategi Guru Dalam Menanggulangi Kenakalan Peserta Didik di SMA 

Negeri 6 Konawe Selatan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dengan 

melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai bentuk kenakalan 

peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan, strategi Guru dalam 

penanggulangan kenakalan pada peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

yang dilakukan Guru serta faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan peserta 

didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan, sebagai berikut: 

 
7Yotam, S.Pd, guru Pembina Osis, Wawancara, Tanggal 12 Desember 2022.  
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1. Preventif (Pencegahan) 

Strategi guru dengan cara preventif dalam menanggulangi kenakalan 

peserta didik bertujuan untuk mencegah peserta didik agar tidak sampai melakukan 

kenakalan yang sama dengan peserta didik lainnya. Selain itu upaya ini juga 

dimaksudkan untuk menghindarkan peserta didik dari berbagai bentuk-bentuk 

kenakalan yang tidak mungkin akan mempengaruhi perkembangan peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru di SMA Negeri 6 

Konawe Selatan dalam menanggulangi kenakalan berikut ini hasil wawancaranya: 

Adapun hasil wawancara ibu Titik Wijayanti, S.Pd selaku guru Bimbingan 

dan Konseling menyatakan: 

“Beberapa langkah penanggulangan terhadap peserta didik yang kami 

lakukan diantaranya kami memberikan beberapa pembinaan akan 

kesadaran serta ketaatan yang kami pupuk secara langsung terhadap diri 

peserta didik, sehingga pada saat peserta didik akan melakukan perbuatan 

yang melanggar peraturan maka dia akan berfikir bahwa perbuatan itu 

tidak hanya merugikan orang lain melainkan akan merugikan dirinya 

sendiri. Karena yang kami khawatirkan selaku seorang guru pada saat 

peserta didiknya melanggar peraturan akan berimbas kepada melanggar 

norma-norma keagamaan”.8 

Adapun hasil wawancara ibu Harmina, S.Pd selaku guru Pendidikan Agama 

Islam menyatakan: 

“Dalam mengatasi kenakalan peserta didik contohnya kenakalan mengenai 

tata tertib di kelas, saya mengatasi permasalahan ini secara pribadi dengan 

 
8Titik Wijayanti S.Pd, guru bimbingan dan konseling, Wawancara, Tanggal 12 Desember 

2022. 
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cara memberikan bimbingan khusus yaitu menanamkan motivasi akan 

pentingnya belajar kepada yang bersangkutan agar minat belajarnya di 

kelas meningkat”.9 

Hasil wawancara Ibu Nursia, S.Pd selaku guru  kesiswaan: 

“Kenakalan yang berupa tidak disiplin, merokok, membolos dan 

mengganggu teman dalam hal ini kami melakukan pendekatan kepada 

peserta didik yang bersangkutan secara pribadi dan kami juga bekerjasama 

dengan guru bimbingan konseling untuk mencari tahu asal-usul keluarga 

peserta didik dan juga berusaha memberikan pengarahan serta pemahaman 

tentang kedisiplinan. Jika pelanggaran ini masih dilakukan oleh peserta 

didik, maka bagian kesiswaan dan guru bimbingan konseling memanggil 

kedua orang tua peserta didik untuk memberi tahu tentang kenakalan yang 

dilakukan oleh anaknya kemudian memberikan arahan kepada kedua 

orang tua peserta didik tersebut tentang kehidupan keluarga secara 

normatif dan arti kehidupan peserta didik di sekolah, serta menjelaskan 

peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah yang harus ditaati oleh anak 

mereka”.10 

Berdasarkan uraian tersebut maka guru memberikan pembinaan kepada 

peserta didik yang melakukan kenakalan dengan bertujuan agar peserta didik 

tidak mengulangi kenakalan tersebut dan menyadari bahwa setiap apa yang 

diperbuatnya tidak hanya  akan merugikan orang lain tetapi juga akan merugikan 

dirinya sendiri. 

 

 
9Harmina S.Pd, guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Tanggal 12 Desember 2022. 

10Nursia S.Pd, guru kesiswaan, Wawancara,  Tanggal 12 Desember 2022. 
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2. Represif (Menghambat) 

Strategi represif guru dalam menanggulangi kenakalan peserta didik 

bertujuan untuk meminimalisir kenakalan- kenakalan yang dilakukan oleh peserta 

didik, agar tidak timbul lagi kenakalan-kenakalan yang selanjutnya yang akan 

berdampak bagi diri peserta didik. 

Dengan demikian, maka upaya represif ini dilakukan oleh guru untuk 

meminimalisasikan agar frekuensi kenakalan peserta didik baik secara kualitas 

maupun kuantitas tidak begitu meningkat. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai strategi guru dalam 

menanggulangi kenakalan peserta didik dengan cara represif, berikut ini hasil 

wawancaranya: 

“Selaku guru Pendidikan Agama Islam yaitu dengan cara mendata anak-

anak yang berbuat kenakalan, kemudian memberikan beberapa sanksi 

kepada siswa yang bersifat mendidik, misalnya menulis surat-surat pendek 

dan menghafal surat pendek sebagai teguran kepada siswa yang 

melanggar peraturan”.4 

Hasil wawancara Ibu Nursia, S.Pd selaku guru  kesiswaan: 

“Mengenai upaya penganggulangan kenakalan siswa dengan guru 

mendata siswa yang melakukan kenakalan maka siswa diberikan sanksi 

atas perbuatannya, tetapi sanksi yang diberikan oleh guru tidak lain 

dengan cara mendidik, dan sanksi masih dalam sanksi keagamaan”.5 

Hasil wawancara bahwa cara guru dalam mengatasi kenakalan peserta 

didik dengan cara   refresif (menghambat) dengan mendata peserta didik yang 

melakukan kenalakalan dan peserta didik tersebut diberi sanksi agar tidak 

mengulangi lagi kenakalan yang telah dilakukannya. 
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3. Kuratif ( Penyembuhan) 

Strategi guru dalam menanggulangi kenakalan peserta didik yang bersifat 

kuratif dan rehabilitasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

Hal ini dikuatkan oleh wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam: 

“Selaku guru Pendidikan Agama Islam adalah dengan penanaman terhadap 

pemahaman makna belajar, tujuaannya serta bagaimana islam memandang 

terkait proses belajar dan mengajar disuatu sekolah. secara sudut pandang 

masyarakat kita akan bernilai seseorang, sebab karena  adanya   ilmu.   Maka   

dari    itu    sangat    penting pendidikan itu kita laksanakan agar nanti 

dewasanya punya harga diri dan juga di kehidupan nantinya (masa depan). 

nasihat kepada peserta didik yang bermasalah dengan menggunakan 

pendekatan keagamaan, dengan perhatian khusus bila tidak bisa mengubah 

tingkah lakunya, maka guru harus memberikan sanksi atau hukuman kepada 

peserta didiknya”.11 

 

 Berdasarkan wawancara guru Pendidikan Agama Islam bahwa penanaman 

terhadap pemahaman makna belajar,tujuan dan terkait masalah belajar mengajar 

adalah salah satu yang pernah diupayakan untuk penaggulangan kenakalan peserta 

didik,namun sebagian peserta didik belum memahaminya. Langkah ini menjadi 

pendukung dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam tindakan preventif ini 

dilakukan dengan memberi hukuman tertentu pada peserta didik yang melakukan 

kenakalan. Sedangkan pada tindakan kuratif dapat dilakukan melalui tindak lanjut 

guru dan hubungan komunikasi antara sekolah dengan orang tua peserta didik. 

 
11Harmina S.Pd, guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Tanggal 12 Desember 2022.. 

 



92 
 

 

D. Kendala Yang di Hadapi Guru Dalam menanggulangi Kenakalan Peserta 

Didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

Dalam proses pelaksanaan bimbingan konseling di SMA Negeri 6 Konawe 

Selatan terdapat hal-hal yang mendukung dan juga menjadi penghambat kegiatan 

tersebut. Berdasarkan pada observasi dan wawancara, dapatlah penulis identifikasi 

faktor pendukung dan penghambat tersebut. 

1. Faktor Pendukung 

Adapun hal-hal yang menjadi faktor pendukung guru BK dalam proses 

penanggulangan kenakalan peserta didik yang dilakukan oleh pembina guru BK di 

SMA Negeri 6 Konawe Selatan yaitu: 

a) Kurikulum 

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem 

pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai perangkat rencana dan pengaturan 

mengenai kemampuan dan hasil belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. 

Artinya di sekolah tidak adanya kurikulum yang mengatur atau menjadi 

rujukan guru BK dalam melakukan pembinaan terstruktur dalam rangka 

penanggulangan kenakalan peserta didik jadi semuanya menjadi inisiatif guru BK 

sendiri dalam mengolah kemampuannya untuk membina peserta didik di SMA 

Negeri 6 Konawe Selatan. 

b) Guru dan Warga SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

Secara umum sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa sekolah 

memberikan dukungan penuh untuk setiap pelaksanaan pembelajaran, yang 

berhubungan dengan penanggulangan kenakalan peserta didik, selama itu tidak 
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bertentangan dengan nilai-nilai yang dipedomani agama. Kepala sekolah beserta 

seluruh jajarannya, senantiasa menunjang program yang dilakukan oleh guru BK. 

Antara lain, tugas pembinaan terhadap peserta didik secara yuridis di tuangkan 

dalam sebuah Surat Keputusan yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah. 

c) Peran Serta Orang Tua 

Partisipasi aktif orang tua dalam mendukung setiap program kegiatan guru 

BK di SMA Negeri 6 Konawe Selatan merupakan keuntungan tersendiri. Kesadaran 

orang tua untuk memotivasi anaknya mengikuti pembinaan yang dilaksanakan guru 

BK bekerja sama dengan guru PAI di tunjang pula dengan pendanaan yang 

memadai meskipun guru telah berupaya semaksimal mungkin untuk tidak 

memberatkan orang tua dalam hal pendanaan. 

2) Faktor Penghambat 

Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat dalam 

penanggulangan kenakalan peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan yang 

penulis identifikasi sebagai berikut: 

a)  Faktor Internal 

Adapun faktor internal yang mempengaruhu kenakalan peserta didik di 

SMA Negeri 6 Konawe Selatan, sebagaimana di ungkap Ibu Titik Wijayanti yaitu 

masih ada hubungan yang kurang harmonis dalam hal koordinasi antara guru BK 

dengan rekan guru lainnya sehingga menimbulkan kesan individualistik. Sikap 

pesmitis koordinator menjadikan penerapan manajemen pemberdayaan guru 

kurang optimal. Imbasnya, guru lain kehilangan ide-ide cemerlang untuk 

mengembangkan ROHIS dan pembentukan guru BK.12 

 
12Titik Wijayanti S.Pd, guru bimbingan dan konseling, Wawancara, Tanggal 12 Desember 

2022. 
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b) Faktor Eksternal  

Beberapa faktor eksternal yang penulis identifikasi menjadi penghambat dalam 

penanggulangan kenakalan peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan yaitu: 

1) Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga termasuk bagian penting dalam upaya penanggulangan 

kenakalan peserta didik. Peran serta orang tua dalam menanggulangi kenakalan 

dapat tercermin dari sikap peserta didik, misalnya dalam bertingkah laku di dalam 

kesehariannya. Keteladanan dan pembiasaan yang diperoleh dalam lingkungan 

keluarga akan membentuk kepribadian peserta didik dan tidak mudah dirubah oleh 

orang lain. Peserta didik yang terbiasa hidup jujur, disiplin akan mendarah daging 

dalam dirinya sehingga dimana saja dia berada akan tercermin pula perilaku-

perilaku yang baik. 

Lingkungan keluarga yang tidak membiasakan dengan suasana religius, akan 

berdampak pada perilaku peserta didik di sekolah dan masyarakat. Ibu Harmina 

S.Pd, mengungkapkan bahwa masih ada orang tua yang memiliki sikap acuh 

terhadap kenakalan yang di perbuat oleh anaknya. Tidak ada keteladanan dari orang 

tua dirumah. Semua diserahkan kepada guru agama dan utamanya guru BK untuk 

membentuk prilaku kenakalan remaja yang sedang melanda remaja usia sekolah 

seperti sekarang ini di tingkat Sekolah Menengah Atas. Padahal selain di sekolah, 

penanggulangan kenakalan remaja dapat dilakukan di lingkungan keluarga dan 

masyarakat.13 

 

 

 
13Harmina S.Pd, guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Tanggal 12 Desember 2022. 
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2) Lingkungan Masyarakat 

Kondisi masyarakat di Konawe Selatan khususnya di kecamatan Andoolo 

cukup memberikan andil dalam perubahan perilaku peserta didik. Nilai-nilai 

berperilaku sebagai pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal, kurang 

optimal dalam pengamalannya karena berbenturan dengan lingkungan pergaulan 

peserta didik. Misalnya dalam hal berpakaian yang sopan dan tidak menampakkan 

aurat bagi wanita. Peserta didik mengetahui tentang adab berpakaian yang baik dan 

sopan. Namun, hal itu bertentangan dengan kondisi lingkungan yang umumnya 

tidak menutup aurat. Bahkan cenderung memamerkan auratnya. 

Dari sisi ini, dibutuhkan guru BK yang bekerjasama dengan guru PAI untuk 

terus memotivasi dan menanamkan nilai-nilai dalam berperilaku baik terhadap 

peserta didik agar tetap konsisten, serta guru BK yang memastikan hal itu bisa 

terjadi dengan melihat perilaku peserta didik di sekolah setiap harinya. 

3) Faktor Arus Globalisasi Modern 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat tidak bisa dihindari. Bersamaan dengan 

itu, dampak negatif bagi peserta didik pun mengikutinya. Informasi yang tidak 

disaring dengan filter iman yang kuat akan diterima begitu saja oleh peserta didik 

dan di anggap sebagai suatu nilai baku untuk diterapkan dalam kehidupannya. 

Terbukanya akses internet dengan segala fasilitas yang memanjakan penggunanya 

seakan bebas untuk berselancar kemana saja, kapan saja dan dimana saja 

menjadikan guru PAI dan guru lainnya bekerja ekstra untuk menanamkan nilai-nilai 

akhlak mulia kepada peserta didik. 

Sehubung dengan hal itu Ibu Titik Wijayanti mengungkapkan: 
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“Pengawasan dari guru tidak bisa seketat itu terhadap peserta didik. Tidak 

mungkin 24 jam guru akan mengawasi mereka. Apaagi orang tua yang 

sibuk dengan urusannya, tidak sempat lagi mengontrol apa yang dilakukan 

anaknya. Mungkin anaknya tidak kemana-mana, tapi apakah ada jaminan 

bahwa dia baik-baik saja/ Bermainkah? Bisniskah? Dan masih banyak lagi 

pertanyaan yang sesungguhnya memotivasi guru untuk semakin cerdas 

berpikir tentang solusi-solusi bagi permasalahan-permasalahan 

tersebut”.14 

c) Solusi untuk Faktor Penghambat 

1. Faktor Internal 

Biasanya guru pada saat jam istirahat selalu berkumpul di ruang guru namun 

tidak di manfaatkan untuk tukar pendapat untuk menjalin keakraban antara sesama 

pendidik, mengadakan arisan yang bisa di gilir tiap minggu atau bulanan. 

2. Faktor Eksternal 

a. Lingkungan keluarga 

Menjalin hubungan kerjasama dengan mengadakan kunjungan ke rumah 

peserta didik dan sekali-kali memberikan masukan tentang perkembangan 

peserta didik selama di sekolah, juga melakukan undangan pertemuan atau 

semacam rapat untuk membahas perkembangan peserta didik di sekolah. 

b. Lingkungan Masyarakat 

Sebelum peserta didik melakukan hal yang buruk untuk dirinya dan 

terpengaruh hendaknya peserta didik di bekali dengan pemahaman tentang 

 
14Titik Wijayanti S.Pd, guru bimbingan dan konseling, Wawancara, Tanggal 12 Desember 

2022. 
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bagaimana menjaga diri dalam melakukan pergaulan dengan lingkungan 

sekitarnya. 

c. Faktor Arus Globalisasi Modern  

Memberlakukan tat tertib yang mengikat sehingga dapat menutup peluang 

peserta didik dalam melakukan hal yang dapat merugikan dirinya sendiri, 

membatasi penggunaan Hp dalam lingkungan sekolah, serta tidak 

membolehkan pengunaan internet yang berbau pornografi ataupun yang bisa 

membuat peserta didik menjadi sedikit ekstrim, dan menyalurkan bakat dan 

kemampuan peserta didik dengan hal yang berguna dan sesuai dengan 

kemamouannya yaitu mengadakan kegiatan rutin yang bisa menambah 

pengetahuan 



98 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat di ambil beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Strategi guru dalam penanggulangan kenakalan peserta didik di SMA 

Negeri 6 Konawe Selatan dengan cara sebagai berikut; Pertama, Upaya Prefentif 

(Pencegahan), pemberian keteladanan guru terhadap peserta didik degan 

memberi contoh misalnya datang ke sekolah tepat waktu dan tertib, dan 

pengintegrasian nilai-nilai moral pada proses pembelajaran misalnya 

membiasakan peserta didik tertib dan disiplin saat pembelajaran serta guru dapat 

memberikan contoh kepada peserta didik dengan berpakaian yang rapi dan sopan 

agar peserta didik juga selalu mengikuti dengan yang baik. . Kedua, Upaya 

Refresif (Menghambat), mendata peserta didik yang berbuat kenakalan 

kemudian memberikan beberapa sanksi kepada peserta didik tersebut. 

Pemberian hukuman dilakukan ini diharapkan dapat menjadi efek jera pada 

siswa agar tidak   mengulang kenakalan yang sama. Ketiga, Upaya Kuratif 

(Penyembuhan), Adapun pendekatan para guru dalam menanggulangi kenakalan 

peserta didik dengan memberikan teguran dan nasehat kepada peserta didik yang 

bermaslah dengan menggunakan pendekatan keagamaan, dengan perhatian 

khusus, bila tidak bisa mengubah tingkah lakunya maka dengan memberikan 

hukuman pada peserta didik.  
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2. Bentuk Kenakalan Peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

Dalam hal ini berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan di lapangan 

berbagai bentuk kenakalan di lokasi SMA Negeri 6 Konawe Selatan data yang 

diteliti adalah: 

a. Bermain HP (hand phone) ketika jam pelajaran 

b. Menyontek ketika sedang ulangan 

c. Siswa terlambat datang ke sekolah 

d. Membolos saat jam belajar 

e. Berperilaku atau berkata tidak sopan. 

3. Kendala yang di hadapi Guru dalam Menanggulangi Kenakalan peserta didik 

Adapun faktor-faktor yang mendukung dan penghambat upaya guru 

tersebut: pertama, faktor yang mendukung adalah kurikulum, guru dan warga 

SMA Negeri 6 Konawe Selatan, Peran serta orang tua. Kedua, faktor yang 

menghambat ialah faktor internal yang berasal dari pendidik itu sendiri dan 

faktor eksternal yang mencangkup lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat dan faktor arus globalisasi modern. 

B. Implikasi 

Masalah kenakalan peserta didik merupakan tanggung jawab semua 

pihak. Sudah menjadi kewajiban bersama untuk mendidik dan mengajar agar 

guna membentuk generasi baru yang berkualitas. Mendidik dan mengajar anak 

bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, namun merupakan kebutuhan 

pokok atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Oleh karena itu 

dari kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, para pelaksana sekolah baik 

kepala sekolah, para dewan guru maupun karyawan selalu meningkatkan 
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kinerja dan pelayanan yang baik kepada peserta didik agar peserta didik 

senantiasa berperilaku baik, dan di manapun berada. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

TENTANG UPAYA GURU DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN 

PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 6 KONAWE SELATAN SULAWESI 

TENGGARA 

 

Petunjuk Observasi 

1. Observasi ini dilakukan di SMA Negeri 6 Konawe Selatan  dengan maksud 

untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian,dan kondisi lingkungan 

sekolah. 

2. Observasi ini dilakukan di SMA Negeri 6 Konawe Selatan  dengan maksud 

untuk mengetahui penanggulangan kenakalan peserta didik SMA Negeri 

6 Konawe Selatan   

3. Observasi ini dilakukan di SMA Negeri 6 Konawe Selatan  dengan maksud 

untuk memperoleh informasi tentang strategi penanggulangan kenakalan 

peserta didik yang di upayakan oleh para guru 

 

Lembar Observasi 

NO ASPEK YANG DIAMATI KETERANGAN 

1 Kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 6 

Konawe Selatan   

Memberikan pembinaan 

keagamaan danmemberikan 

pemahaman makna 

belajar 



 

 

2 Kenakalan-kenakalan peserta didik di SMA 

Negeri 6 Konawe Selatan   

1. Membawa HP ketika 

pelajaran berlangsung 

2. Membolos 

3. Mencontek 

4. Berkelahi 

5. Berperilaku dan berkata 

tidak sopan 

3 Strategi guru dalam menanggulangi kenakalan 

peserta didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan 

1. Upaya 

      preventif(pencegahan) 

2. Upaya 

refsesif(menghambar) 

3. Upaya 

kuratif(penyembuhan ) 



 
 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

TENTANG STRATEGI GURU DALAM PENANGGULANGAN 

KENAKALAN PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 6 KONAWE 

SELATAN SULAWESI TENGGARA 

A. Pengantar: 

1. Dokumentasi ditujukan kepada bapak/ibu kepala bagian tata usaha di SMA 

Negeri 6 Konawe Selatan  dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang 

sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi, keadaan guru, keadaan siswa, sarana 

dan prasarana, denah lokasi, dan struktur organisasi. 

2. Informasi yang diperoleh dari bapak/ibu kepala bagian tata usaha sangat 

berguna bagi peneliti untuk mendapatkan data tentang sejarah berdirinya 

sekolah, visi dan misi, keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan prasarana, 

denah lokasi, dan struktur organisasi. 

B. Identitas 

Informan  : Staf Tata Usaha  

Nama   : Ujang Suharna 

Waktu Pelaksanaan : 28 November 2022 

C. Dokumentasi 

NO DOKUMENTASI YANG DIPERLUKAN KETERANGAN 

Ada Tidak Ada 

1 Dokumentasi tentang sejarah singkat SMA Negeri 6 

Konawe Selatan   

✓   



 
 

 

2 Dokumentasi tentang visi dan misi SMA Negeri 6 

Konawe Selatan   

✓   

3 Dokumentasi tentang  keadaan guru di SMA Negeri 6 

Konawe Selatan   

✓   

4 Dokumentasi tentang keadaan peserta didik di SMA 

Negeri 6 Konawe Selatan   

✓   

5 Dokumentasi tentang keadaan sarana dan prasarana di 

SMA Negeri 6 Konawe Selatan   

✓   



 
 

 

ALAT PENGUMPUL DATA 

STRATEGI GURU DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN PESERTA 

DIDIK DI SMA NEGERI 6 KONAWE SELATAN SULAWESI TENGGARA 

1. DOKUMENTASI 

Pengantar : 

1. Dokumentasi ditujukan kepada bapak/ibu kepala bagian tata usaha di SMA 

Negeri 6 Konawe Selatan   dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang 

sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi, keadaan guru, keadaan siswa, sarana 

dan prasarana, denah lokasi, dan struktur organisasi. 

2. Informasi yang diperoleh dari bapak/ibu kepala bagian tata usaha sangat 

berguna bagi keadaan guru, keadaan peserta didik, sarana dan prasarana. 

3. Dokumentasi juga ditunjukan kepada guru Pendidikan Agama Islam, guru 

Kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling dengan tujuan untuk mengetahui 

penanggulanagan kenakalan peserta didik. 

Pedoman dokumentasi 

1. Pencatatan tentang profil SMA Negeri 6 Konawe Selatan   

2. Pengutipan tentang keadaan guru dan karyawan SMA Negeri 6 Konawe Selatan   

3. Pengutipan tentang data-data peserta didik SMA Negeri 6 Konawe Selatan   

4. Catatan dan foto kegiatan penelitian di SMA Negeri 6 Konawe Selatan   

 



 
 

 

II. OBSERVASI 

Pengantar: 

1. Observasi ini dilakukan di SMA Negeri 6 Konawe Selatan  dengan maksud 

untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian,dan kondisi lingkungan sekolah. 

2. Observasi ini dilakukan di SMA Negeri 6 Konawe Selatan   dengan  maksud 

untuk mengetahui penanggulangan kenakalan peserta didik di SMA Negeri 6 

Konawe Selatan   

3. Observasi ini dilakukan di SMA Negeri 6 Konawe Selatan  dengan maksud 

untuk memperoleh informasi tentang usaha-usaha penanggulangan kenakalan 

peserta didik yang di upayakan oleh guru Pendidikan Agama Islam, Kesiswaan 

dan Bimbingan Konseling 

Pedoman observasi : 

1. Mengamati dan mencatat secara umum sarana dan prasarana yang ada di SMA 

Negeri 6 Konawe Selatan   

2. Mengamati dan mencatat tentang keadaan SMA Negeri 6 Konawe Selatan   

3. Mencatat dan mengamati tingkah laku atau kenakalan peserta didik di SMA 

Negeri 6 Konawe Selatan   



 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

KEPADA KEPALA SEKOLAH,GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, 

KESISWAAN, BIMBINGAN KONSELING DAN PESERTA DIDIK SMA 

NEGERI 6 KONAWE SELATAN 

 

Pengantar: 

1. Wawancara ditanyakan kepada bapak dengan maksud untuk mendapatkan 

informasi tentang “Strategi Guru dalam Penanggulangan Kenakalan peserta 

didik di SMA Negeri 6 Konawe Selatan  ” 

2. Informasi yang diperoleh dari bapak sangat berguna bagi peneliti untuk 

menganalisis tentang upaya Guru dalam penaggulangan kenakalan peserta 

didik 

3. Data yang kami dapatkan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian, 

untuk itu bapak tidak perlu ragu menjawab pertanyaan ini. 

 

Petunjuk pengisian 

1. Pendahuluan, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan meminta izin jika 

ingin merekam. 

2. Pertanyaan awal yang hangat dan mudah. 

3. Bagian utama yaitu mengajukan pertanyaan berikutnya secara runtun. 

4. Penutup yaitu mengucapkan terimaksih. 

 



 
 

 

Nama : 

Waktu Wawancara  : Tempat wawancara : 

No Aspek Indikator Instrumen Pertanyaan 

1. Upaya Guru dalam 

penanggulangan 

kenakalan peserta 

didik 

a. Penanggulan 

gan kenakalan 

peserta didik 

1) Apa upaya ibu sebagai guru dalam 

menanggulangi kenakalan peserta didik? 

2) Apa bentuk penanggulangan kenakalan 

peserta didik yang ibu lakukan? 

3) Apa bentuk strategi yang ibu lakukan 

dalam menanggulangi kenakalan peserta 

didik? 

b. Upaya 

preventif 

4) Bagaimana upaya ibu agar tidak terjadi 

kenakalan peserta didik a? 

5) Bagaimana upaya ibu mengajarkan peserta 

didik  untuk mematuhi tata tertib sekolah? 

6) Bagaimana upaya ibu agar peserta didik 

selalu   berperilaku baik terhadap semua 

orang? 

7) Bagaimana upaya ibu agar peserta didik 

selalu berpakaian rapi? 

  c. Upaya 

represif 

8) Apa yang ibu lakukan

 ketika ada kenakalan di kelas? 

9) Apa sanksi yang ibu berikan jika ada 

peserta didik yang melakukan kenakalan? 

10) Apa yang ibu lakukan jika ada peserta 

didik  yang melawan atau membantah 

guru? 

11) Apa yang ibu lakukan jika ada 

perkelahian peserta didik? 



 
 

 

 

 

  d. Upaya 

kuratif 

12) Apa yang ibu lakukan agar peserta didik 

tidak membolos? 

13) Bagaimana upaya ibu agar kenakalan 

peserta didik yang terjadi tidak terulang 

lagi? 

14) Bagaimana cara ibu mengatasi peserta didik 

yang malas untuk mengikuti pembelajaran 

di kelas? 

15) Bagaimana upaya ibu agar peserta didik 

tidak terlambat kesekolah? 

 

2. Faktor yang 

mempengaruhi 

strategi  guru 

dalam 

penanggulangan 

kenaklan peserta 

didik 

e. Faktor 

pendukung 

 

16) Apa faktor pendukung strategi guru dalam 

penaggulangan kenakalan peserta didik ? 

  f. Faktor 

penghambat 

17) Apa faktor penghambat strategi guru dalam 

penaggulangan kenakan peserta didik ? 



 
 

 

Wawancara Dengan Guru 

Nama :  Titik Wijayanti S.Pd 

Tanggal/ bulan : 12 Desember 2022 

 

Hasil Wawancara 

1. P : Apa upaya ibu sebagai guru Bimbingan Konseling dalam menanggulangi  

kenakalan peserta didik ? 

 G : yaitu berupa teguran dan nasehat,memberikan perhatian khusus secara 

wajar kepada siswa yang bermasalah, melakukan kerjasama dengan 

orangtua siswa yang bermasalah dalam mengatasi kenakalan tersebut 

2. P : Apa bentuk penaggulangan kenakalan peserta didik yang ibu lakukan? 

 G : Yaitu dengan cara upaya preventif (pencegahan), upaya refresif 

(menghambat), dan upaya kuratif (penyembuhan). 

3. P : Apa bentuk strategi yang ibu lakukan dalam menanggulangi kenakalan 

peserta didik ? 

 G : Memberikan arahan dan membimbing siswa yang melakukan 

penyimpangan atau kenakalan dan mengatasi terjadinya kenakalan siswa 

agar tidak melakukan perilaku tersebut. Guru  menanamkan sikap moral 

yang baik dan memberikan contoh perilaku yang baik. 

4. P : Bagaimana upaya ibu agar tidak terjadi kenakalan peserta didik ? 

 G : beberapa langkah penanggulangan siswa yaitu dengan cara pembinaan 

mengenai kesadaran, ketaatan, iman dan taqwa kita pupuk langsung, 

sehingga ketika siswa akan melakukan perbuatan yang melanggar 

peraturan maka dia akan berfikir bahwa perbuatan itu tidak hanya 

merugikan orang lain, melainkan dirinya sendiri juga akan rugi, baik 

jangka panjang maupun jangka pendek. Karena yang dikhawatirkan 

seorang guru ketika siswanya melanggar peraturan akan berimbas kepada 

melanggar syariat agama Islam 

5. P : Bagaimana upaya ibu mengajarkan peserta didik untuk mematuhi tata 

tertib   sekolah? 



 
 

 

 G : pemberian keteladanan guru terhadap siswa degan memberi contoh 

misalnya datang ke sekolah tepat waktu dan tertib, dan pengintegrasian 

nilai-nilai moral pada PBM misalnya membiasakan siswa tertib dan 

disiplin saat pembelajaran serta guru dapat memberikan contoh kepada 

siswa dengan berpakaian yang rapi dan sopan agar siswa juga selalu 

mengikuti dengan yang baik. 

6. P : Bagaimana upaya ibu agar peserta didik selalu berperilaku baik terhadap  

semua orang ? 

 G : Guru memiliki peran yang penting dalam membentuk kepribadian anak 

didik di sekolah. Guru juga selain mentransfer ilmu-ilmu keagamaan yang 

mengarahkan kepada perilaku yang baik (akhlakuk karimah) dan moralitas, 

juga berusaha memberikan contoh sikap yang baik, sehingga dapat menjadi 

panutan oleh siswa agar siswa selalu mempunyai perilaku yang baik 

kepada semua orang dan selalu bersikap sopan dan santun. 

7. P : Bagaimana upaya ibu agar peserta didik selalu berpakaian dengan rapi? 

 G : Guru memberikan contoh dengan cara berpakaian yang rapi dan sipan agar 

siswa selalu mengikuti dengan baik , seperti untuk siswa laki-laki baju 

harus di masukan dan setiap hari senin dan selasa memakai dasi dan 

almamater sekolahan dan begitu juga dengan siswa perempuan. 

8. P : Apa yang ibu lakukan ketika ada kenakalan di kelas? 

 G : Dengan menegur dan mengingatkan siswa dengan lisan agar menghentikan 

perbuatan yang telah dilakukannya, dan menasehati siswa tersebut. 

9. P : Apa sanksi yang ibu berikan jika ada peserta didik melakukan kenakalan? 

 G : Pemberian sanksi dapat dilakukan melalui hukuman yang bersifat 

mendidik, seperti pemberian tugas-tugas tertentu pada siswa yang 

melakukan kenakalan seperti menulis surat-surat pendek. Sanksi yang 

dilakukan agar siswa tidak mengulangi kesalahan yang dilakukannya. 

10. P : Apa yang ibu lakukan jika ada peserta didik yang melawan dan membantah 

guru? 

 G : Dengan memberikan sanksi kepada siswa dan member pengarahan tentang 

perkataan yang baik dan sopan dan selalu member pengarahan yang 

bersifat moral dan menasehati secara perlahan agar siswa luluh dengan 

nasehat-nasehat guru 



 
 

 

11. P : Apa yang ibu lakukan jika ada perkelahian peserta didik ? 

 G : Dengan cara menegur siswa mencari motif tentang sebab terjadinya 

perkelahian tersebut, lalu memberikan nasehat agar sesame manusia harus 

saling berperilaku yang baik dan saling menjaga kedamaia. 

Dan harus memilili sifat perdamaian antar sesama manusia. 

12. P : Apa yang ibu lakukan agar peserta didik tidak membolos? 

 G : Dengan cara memanggil siswa, memberikan sanksi kepada siswa 

berkoordinator dengan guru BK yang bertujuan untuk memperoleh 

masukan-masukan dalam menangani kenakalan tersebut serta 

berkoordinasi dengan wali kelas, agar wali kelas juga memberikan nasehat 

kepada siswa yang melakukan kenakalan tersebut 

13. P : Bagaimana upaya ibu agar kenakan peserta didik tidak terulang lagi? 

 S : Dengan memberi pengarahan tentang cara berakhlak yang baik, dengan 

cara ini diharapkan siswa bisa menyadari dan merubah tingkah laku 

kemudian memperbaikinya atas semua yang telah dilakukan. Dan apabila 

dengan cara yang baik siswa tidak bisa, maka jalan satu satunya adalah 

dengan memberikan hukuman sesuai 

Pelanggarannya. 

14. P : Bagaimana cara ibu mengatasi peserta didik yang malas untuk mengikuti 

pembelajaran di kelas? 

 G : Dengan penanaman terhadap pemahaman makna belajar, tujuannya serta 

bagaimana islam memandang terkait proses belajar dan mengajar di suatu 

sekolah. secara sudut pandang masyarakat kita akan bernilai seseorang 

sebab karena adanya ilmu,     maka dari itu sangat penting pendidikan itu 

kita laksanakan agar nantinya dewasa punya harga diri dan juga 

dikehidupan nantunya sangat baik. Adapun pendekatan guru akidah akhlak 

menanggulangi kenakalan siswa dengan memberikan teguran dan nasehat 

kepada siswa yang bermaslah dengan menggunakan pendekatan 

keagamaan, dengan perhatian khusus, bila tidak bisa mengubah tingkah 

lakunya maka dengan memberikan hukuman pada siswa. 

15 P : Bagaimana upaya ibu agar peserta didik tidak terlamabat sekolah ? 

 G : Dengan cara menegur siswa dan menanyakan apa penyebab siswa tersebut 

sering terlambat, dan melakukan komunikasi dengan orang tua siswa agar 

siswa tidak dating terlambat. 



 
 

 

16 P : Apa faktor pendukung upaya guru dalam  penaggulangan kenakalan 

peserta didik ? 

 G : a. Guru 

b. Guru bekerjasama dengan orang tua peserta didik 

c. Memberikan Nasehat dan bersifat mendidik peserta didik 

 

17 P : Apa faktor penghambat strategi guru  dalam   penaggulangan kenakan 

peserta didik ? 

 G : a. faktor internal yang terletak pada guru-guru 

b. faktor eksternal, mulai daro limgkungan keluarga, masyarakat dan 

faktor arus globalisasi modern 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Wawancara dengan Peserta Didik 

Nama : Rahmat Hidayah 

Tanggal / bulan : 13 Desember 2022 

 

Hasil Wawancara 

1. P : Apa strategi guru adik dalam menanggulangi kenakalan peserta didik ? 

 S : Guru memberikan teguran dan nasehat,memberikan perhatian khusus 

secara wajar kepada siswa yang bermasalah, melakukan kerjasama 

dengan orangtua siswa yang bermasalah dalam mengatasi kenakalan 

tersebut 

2. P : Apa bentuk  kenakalan peserta didik yang adik ketahui? 

 S : Yang saya ketahui ada beberapa teman yang suka berbicara kotor, 

bolos, merokok dan mengganggu teman 

3. P : Apa bentuk strategi yang guru adik lakukan dalam menanggulangi 

kenakalan peserta didik ? 

 S : Memberikan arahan dan membimbing siswa yang melakukan 

penyimpangan atau kenakalan dan mengatasi terjadinya kenakalan 

siswa agar tidak melakukan perilaku tersebut. Guru menanamkan sikap 

moral yang baik dan memberikan contoh perilaku yang baik. 

4. P : Bagaimana upaya guru adik agar tidak terjadi kenakalan siswa ? 

 S : beberapa langkah penanggulangan siswa yaitu dengan cara pembinaan 

mengenai kesadaran, ketaatan, iman dan taqwa kita pupuk langsung, 

sehingga ketika siswa akan melakukan perbuatan yang melanggar 

peraturan maka dia akan berfikir bahwa perbuatan itu tidak hanya 

merugikan orang lain, melainkan dirinya sendiri juga akan rugi, baik 

jangka panjang maupun jangka pendek. Karena yang dikhawatirkan 

seorang guru ketika siswanya melanggar 

peraturan akan berimbas kepada melanggar syariat agama Islam 

5. P : Bagaimana upaya guru adik mengajarkan siswa untuk mematuhi tata 

tertib sekolah? 



 
 

 

 S : pemberian keteladanan guru terhadap siswa degan memberi contoh 

misalnya datang ke sekolah tepat waktu dan tertib, membiasakan siswa 

tertib dan disiplin saat pembelajaran serta guru dapat memberikan 

contoh kepada siswa dengan berpakaian yang rapi dan sopan agar siswa 

juga selalu mengikuti dengan yang baik. 

6. P : Bagaimana upaya guru adik agar siswa selalu berperilaku baik terhadap 

semua orang ? 

 S : Guru memiliki peran yang penting dalam membentuk kepribadian anak 

didik di sekolah. Guru juga selain mentransfer ilmu-ilmu keagamaan 

yang mengarahkan kepada perilaku yang baik 

( akhlakuk karimah) dan moralitas, juga berusaha memberikan contoh 

sikap yang baik, sehingga dapat menjadi panutan oleh siswa agar siswa 

selalu mempunyai perilaku yang baik kepada semua 

orang dan selalu bersikap sopan dan santun. 

7. P : Bagaimana upaya guru adik agar siswa selalu berpakaian dengan rapi? 

 S : Guru memberikan contoh dengan cara berpakaian yang rapi dan sipan 

agar siswa selalu mengikuti dengan baik , seperti untuk siswa laki-laki 

baju harus di masukan dan setiap hari senin dan selasa memakai dasi 

dan almamater sekolahan dan begitu juga dengan siswa perempuan. 

8. P : Apa yang guru adik lakukan ketika ada kenakalan di kelas? 

 S : Dengan menegur dan mengingatkan siswa dengan lisan agar 

menghentikan perbuatan yang telah dilakukannya, dan menasehati 

siswa tersebut. 

9. P : Apa sanksi yang guru adik berikan jika ada siswa melakukan 

kenakalan? 

 S : Pemberian sanksi dapat dilakukan melalui hukuman yang bersifat 

mendidik, seperti pemberian tugas-tugas tertentu pada siswa yang 

Melakukan kenakalan seperti menulis surat-surat pendek. Sanksi yang 

dilakukan agar siswa tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. 

10. P : Apa yang guru adik lakukan jika ada siswa yang melawan dan 

membantah guru? 

 S : Dengan memberikan sanksi kepada siswa dan member pengarahan 

tentang perkataan yang baik dan sopan dan selalu member pengarahan 

yang bersifat moral dan menasehati secara perlahan agar siswa luluh 

dengan nasehat-nasehat guru 



 
 

 

11. P : Apa yang guru adik lakukan jika ada perkelahian siswa ? 

 S : Dengan cara menegur siswa mencari motif tentang sebab terjadinya 

perkelahian tersebut, lalu memberikan nasehat agar sesame manusia 

harus saling berperilaku yang baik dan saling menjaga kedamaia. 

Dan harus memilili sifat perdamaian antar sesama manusia. 

12. P : Apa yang guru adik lakukan agar siswa tidak membolos? 

 S : Dengan cara memanggil siswa, memberikan sanksi kepada siswa 

berkoordinator dengan guru BK yang bertujuan untuk memperoleh 

masukan-masukan dalam menangani kenakalan tersebut serta 

berkoordinasi dengan wali kelas, agar wali kelas juga memberikan 

nasehat kepada siswa yang melakukan kenakalan tersebut 

13. P : Bagaimana upaya guru adik agar kenakan siswa tidak terulang lagi? 

 S : Dengan memberi pengarahan tentang cara berakhlak yang baik, dengan 

cara ini diharapkan siswa bisa menyadari dan merubah tingkah laku 

kemudian memperbaikinya atas semua yang telah dilakukan. Dan 

apabila dengan cara yang baik siswa tidak bisa, maka jalan satu satunya 

adalah dengan memberikan hukuman sesuai pelanggarannya 

14. P : Bagaimana cara guru adik mengatasi siswa yang malas untuk mengikuti 

pembelajaran di kelas? 

 S : Dengan penanaman terhadap pemahaman makna belajar, tujuannya 

serta bagaimana islam memandang terkait proses belajar dan mengajar 

di suatu sekolah. secara sudut pandang masyarakat kita akan bernilai 

seseorang sebab karena adanya ilmu,     maka dari itu sangat penting 

pendidikan itu kita laksanakan agar nantinya dewasa punya harga diri 

dan juga dikehidupan nantunya sangat baik. Adapun pendekatan guru 

akidah akhlak menanggulangi kenakalan siswa dengan memberikan 

teguran dan nasehat kepada siswa yang bermaslah dengan 

menggunakan pendekatan keagamaan, dengan perhatian khusus, bila 

tidak bisa mengubah tingkah lakunya maka dengan memberikan 

hukuman pada siswa. 

15 P : Bagaimana upaya guru adik agar siswa tidak terlamabat sekolah ? 

 S : Dengan cara menegur siswa dan menanyakan apa penyebab siswa 

tersebut sering terlambat, dan melakukan komunikasi dengan orang tua 

siswa agar siswa tidak dating terlambat. 



 
 

 

16 P : Apa factor pendukung upaya guru akidah akhlak dalam penaggulangan 

kenakalan siswa ? 

 S : a. Guru 

b. Guru kerjasama dengan orangtua siswa 

c. Menambah kegiatan religious di sekolah 

d. Memberikan nasehat dan bersifat mendidik siswa 

17 P : Apa factor penghambat upaya guru akidah akhlak dalam penaggulangan 

kenakan siswa ? 

 S : a. Kurangnya kesadaran dari dalam diri siswa 

b. Kurangnya pendidikan agama didalam keluarga 

c. Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran Agama secara konsekuen 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

DOKUMEN FOTO 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
SMA NEGERI 6 KONAWE SELATAN 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 6 KONAWE SELATAN 

 

 

 



 
 

 

WAWANCARA DENGAN GURU SMA NEGERI 6 KONAWE 

SELATAN 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DOKUMENTASI PESERTA DIDIK YANG TERKENA SANKSI KARENA 

KEDAPATAN BOLOS 
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