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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan ا

 Ba   B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh 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 Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrop 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 ه

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي
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Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 Za Z zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrop 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 ه

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

Jika ia  

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(  ). 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

3. Maddah 

Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

, ا / ي ََ  

 

fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

َِ ي  kasrah dan ya I i dan garis di 

atas 

َُ و  dammah dan 

wau 

 

U 

u dan garis di 

atas 

 

4. Ta Marbutah 

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

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

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ََ ي  fathah dan ya Ai a dan i 

ََ و  

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah( ِي ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
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Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

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

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf  Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

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

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

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

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

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

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

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

CDK, dan DR)z 
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ABSTRAK 

 

Nama :Hilda Wati  

Nim :50200113052 

Judul :Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Remaja Bermasalah di 

Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur  

 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh agama Islam 

dalam mengatasi problema remaja di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur?. Pokok masalah tersebut selanjutnya 

dirumuskan kedalam sub-sub masalah yaitu: 1) Bagaimana bentuk kenakalan remaja 

Remaja Bermasalah di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur?  2) Bagaimana upaya penyuluh Agama Islam dalam mengatasi 

remaja di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur. 3) Bagaimana Hambatan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam dalam 

mengatasi  remaja bermasalah di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur?.   

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data 

pendekatan bimbingan penyuluhan Islam dan pendekatan Psikologi. Pengambilan 

datanya menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, 

dengan teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk remaja bermasalah yang 

terjadi di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur adalah pengaruh minum Sopi, tawuran dan balapan liar tanpa mereka 

mengetahui dampaknya. Upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam terbagi 

dalam empat bagian  yaitu dengan mengadakan Ceramah dengan maksud untuk 

menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian dan penjelasan tentang sesuatu 

kepada Remaja dengan menggunakan lisan, pemberian nasehat yang baik, melibatkan 

remaja dalam kegiatan keagamaan dan memberikan kasih sayang kepada anak secara 

wajar. Hambatan yang dihadapi oleh penyuluh Agama Islam yaitu adanya 

pengelompokan pada remaja, adanya pengaruh kecanggihan teknologi, kesibukan 

karena desakan ekonomi, adanya pengaruh lingkungan.  

 Implikasi penelitian ini adalah sebagai bahan pembinaan kepada remaja di 

Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur.  Agar 

nantinya tidak melakukan penyimpangan, untuk menjadi pedoman agar remaja tidak 

lagi melakukan perilaku menyimpang dan sebagai bahan evaluasi kepada masyarakat 
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dan pemerintah setempat agar kedepannya bisa menjadi remaja berakhlak mulia dan 

tidak lagi melakukan penyimpangan. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam  telah  meletakkan  dasar-dasar  untuk  menentukan tingkah laku baik 

dan buruk di dalam Alquran dan sunnah.  Dasar-dasar itu menyangkut tata cara 

hidup masyarakat, sehingga manusia dilengkapi dengan akal digunakan untuk 

membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang merugikan dan 

mana yang menguntungkan.  

Remaja sebagai bagian dari masyarakat, menjadi warga bangsa, sehingga 

menjadi anggota masyarakat yang dapat dibina dengan rukun dan damai. Bukannya  

menjadi sumber permasalahan yang meresahkan masyarakat sebagaimana remaja di 

Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

Perilaku remaja sudah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi 

masyarakat di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur.   Perilaku-perilaku yang menyimpang seperti meminum-minuman 

keras, mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat seperti: minum Sopi, 

berbuat onar saat pesta dan balap motor.  Sehingga dibutuhkan keberadaan penyuluh 

agama Islam untuk membantu mengatasi perilaku yang menyimpang. 
1
penelitian ini 

secara kronologis dianggap penting mengingat kondisi objektif penyuluh agama 

                                                             
1
Andi Mappiare, Psikologi Remaja, (Surabaya, Usaha Nasional). h. 32-33 
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Islam dalam mengatasi remaja bermasalah di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur.9- 

Remaja yang melakukan penyimpangan dalam hal ini minum-minuman Sopi 

dan meresahkan masyarakat, karena mereka tidak memiliki bekal pengetahuan 

tentang cara bermasyarakat sehingga menyebabkan timbulnya  rasa ketidakberdayaan 

dan perasaan rendah diri pada remaja. 

Untuk menghindari semakin maraknya kenakalan yang dilakukan oleh remaja, 

maka harus ada penyuluh agama Islam, yang berupaya melakukan pembinaan 

terhadap remaja untuk mengatasi segala perbuatan remaja yang meresahkan 

masyarakat. 

Persoalan remaja yang meresahkan masyarakat, membutuhkan pembinaan 

sebagai upaya untuk mengembangkan potensi remaja.  Penyuluh di desa merupakan 

sosok yang tepat dalam memberikan pemahaman dan pembinaan kepada remaja.  

Pembinaan bagi remaja yang bermasalah di butuhkan peran penyuluh agama Islam 

sebagai pendidikan nonformal.   Penyuluh yang ada di desa Nanga  Mbaling 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur sangat dihormati di tengah-

tengah masyarakat, karena diketahui memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi 

dibandingkan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, 

keberadaan penyuluh agama Islam yang ada di desa Nanga Mbaling diharapkan jadi 

mentor atau pengarah yang mampu menuntun remaja mengembangkan kepribadian 

yang baik. 
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Tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan dalam arti 

sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan, baik 

berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. 

 Penyuluh agama Islam diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang 

menjadi penyebab kemerosotan moral remaja yang meresahkan masyarakat dengan 

memberikan pengetahuan tentang ajaran agama melalui kegiatan yang positif, berupa 

kegiatan pengajian, mendengarkan ceramah dan Kegiatan keagamaan yang 

berimplikasi pada cara pandang yang baik bagi remaja.  Kegiatan-kegiatan tersebut 

dapat merangsang remaja untuk lebih mudah menyerap ilmu agama yang dipelajari. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk meneliti lebih jauh 

tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Problema Remaja di Desa 

Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi 

Problema Remaja di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur“.  Oleh karena itu, maka penelitian ini akan difokuskan pada peran 

penyuluh agama Islam dalam mengatasi remaja yang meresahkan masyarakat. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa 

a. Upaya Penyuluh Agama Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

berbagai upaya seperti: menyampaikan ceramah kepada remaja, pemberian 
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nasehat yang baik, dan melibatkan remaja dalam kegiatan keagamaan.  Di samping 

itu penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak dari kementrian Agama dalam 

pelaksanaan tugas membimbing umat islam dalam mencapai kehidupan yang 

bermutu dan sejahtera lahir batin.
2
 

b. Bentuk kenakalan remaja adalah setiap perilaku remaja yang yang tidak bisa 

mereka selesaikan sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain.  Bentuk kenakalan 

remaja tidak hanya terjadi dengan kelompok sebayanya namun juga dapat terjadi 

dengan orang tua dan dewasa lainnya termasuk dengan guru di sekolah.
3
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan yang akan diteliti yaitu “ Bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam 

dalam Mengatasi Problema Remaja di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur”?. Sub masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Upaya Penyuluh Agama Islam dalam  mengatasi remaja 

bermasalah yang meresahkan masyarakat di Desa Nanga Mbaling Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur? 

2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam dalam 

Upaya mengatasi remaja bermasalah yang meresahkan masyarakat di Desa 

Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur   

                                                             

 
3
SarlitoWirawanSarwono, PsikologiRemaja, (Jakarta: RadjaGrafindoPersada, 2001). h. 23 
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D. Kajian Pustaka 

Judul yang penulisakan teliti, belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya.  

Karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah yang pertama dilakukan di Desa Nanga 

Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. Adapun penelitian 

sebelumnya yang dianggap relevan dengan peneliti yaitu : 

1.   Hubungannya dengan Buku-buku 

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas 

yang sama dari objek yang diteliti, maka penulis memaparkan beberapa tinjauan 

pustaka yang sudah ada agar menjadi sandaran teori dan sebagai perbandingan dalam 

mengupas permasalahan tersebut.  Ada satu judul buku yang telah dikemukakan oleh 

para ahli diantaranya: 

a. H.M. Arifin, M. Ed. Dengan judul bukunya ‘’Pokok-pokok Pikiran Tentang 

Bimbingan dan Penyuuluhan Agama (di Sekolah dan di luar Sekolah)’’
4
 buku ini 

saling berhubungan dengan penelitian tentang bagaimana ‘’Peranan Penyuluh Agama 

Islam dalam Mengatasi Perilaku Remaja yang Meresahkan Masyarakat di Desa 

Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggari Timur.  Dalam buku 

ini dijelaskan: Pengertian Bimbingan dan Penyuluhan Agama. 

b. Buku Kenakalan Remaja yang disusun oleh Drs. Sudarsono, S.H. M.Si. yang 

memuat antara lain kenakalan remaja sebagai problem masyarakat dan penyuluhan 

                                                             
4
 Djumhur I,  Moh. Surya, BimbingandanPenyuluhan di Sekolah, (Bandung, penerbit : CV 

Ilmu, 1975). h. 11 
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tentang sebab-sebab kenakalan remaja.  Buku ini membahas tentang keberadaan 

proses pendidikan dalam usaha mencari jalan yang memadai untuk mencegah, 

menanggulangi, memperbaiki kembali, dan meresosialisasikan anak-anak yang 

terlibat dalam kenakalan remaja. 

c. Istiana A. rahman, dengan judul bukunya ‘’psikologi remaja’’ buku ini 

membahas tentang penertian remaja menurut WHO dan pengertian remaja menurut 

masyarakat Indonesia serta perkembangannya yaitu makna usia remaja dan cirri-ciri 

masa remaja. 

2. Hubungan dengan Hasil Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini 

antara lain: 

a. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muh.  Arif dari Jurusan Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam, yang judul penelitiannya adalah Peran Bimbingan Konseling 

(BK) dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di SMP Guppi Samata Kelurahan 

Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.  Penelitian ini 

dilakukan  untuk mengungkapkan tentang kondisi objektif siswa-siswa di SMP 

Guppi samata.
5
  Upaya-upaya yang dilakukan BK untuk mengatasi kenakalan 

remaja, dengan menggunakan pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologi.  

Pengambilan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  Hasil dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang 

                                                             
5
 Muh.Arif. ‘’peran bimbingan konseling (BK) dalam mengatasi problema remaja di SMP 

Guppi Samata Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa’’ Skripsi ’’ 

(Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2014).h.22 



7 
 

 

 

dilakukan BK untuk mengatasi kenakalan remaja yaitu: memberikan materi 

tentang keagamaan, materi tentang nilai-nilai kemanusiaan, dan memberikan 

motivasi dan bimbingan. 

b. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ardi Irawan dari jurusan Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam, yang judul   dalam menanggulangi perilaku menyimpang 

siswa SMAN 1 Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.  Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui upaya-upaya pembinaan perilaku siswa yang menyimpang di 

SMA Negeri 1 Tinggi Moncong Kabupaten Gowa dengan menggunakan 

pendekatan psikologi dan pendekatan Agama. Pengambilan datanya 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.  Hasil dari 

penelitian ini, menunjukan bahwa upaya-upaya BK dalam menanggulangi 

perilaku menyimpang siswa adalah dengan memberikan bimbingan kepada 

siswanya secara perorangan dan secara perkelompok pada kesempatan tertentu di 

tempat yang sudah disiapkan sebelumnya.  Sebagaimana objek dari kedua 

penelitian sebelumnya, penelitian ini juga memiliki objek utama yaitu remaja.  

Dalam penelitian ini yang akan disoroti adalah remaja yang sifatnya umum atau 

yang berlaku pada semua remaja yang berada di Desa Nanga Mbaling Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui langkah penyuluh Agama dalam mengatasi perilaku remaja 

yang meresahkan masyarakat di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur. 

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Penyuluh Agama Islam dalam 

Mengatasi Remaja yang meresahkan masyarakat di Desa Nanga Mbaling Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan Penelitian 

1). Memberikan pengetahuan tentang bimbingan penyuluhan Islam dalam 

menanggulangi perilaku remaja yang menyimpang. 

2).  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya 

memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya pada mahasiswa bimbingan 

penyuluhan Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

1).  Sebagai bahan referensi dan masukan kepada para guru, maupun pendidik 

dalam melakukan bimbingan penyuluhan di tempat tersebut, serta berguna bagi para 

guru maupun pendidik dalam melakukan bimbingan penyuluahan Islam. 
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2). Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar sarjana S-1 

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUN TEORETIS 

 

A. Penyuluh Agama Islam dan Eksistensi  dalam masyarakat 

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam 

Penyuluh agama Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-

kesulitan  rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu 

mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap 

kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya 

harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya. 
1
Jadi penyuluh agama 

Islam adalah menyampaikan pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan 

etika nilai keberagaman yang baik.  Disamping itu penyuluh agama Islam merupakan 

ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat 

Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir dan batin. 

Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluhan agama pada hakekatnya adalah 

terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya 

secara memadai yang ditunjukan melalui pengalamannya yang penuh komitmen dan 

konsisten disertai wawasan multi cultural, untuk mewujudkan tatanan kehidupan 

yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.  

                                                             
1
 Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji, Pedoman Peningkatan Penyuluhan 

Islam (Jakarta: Direktorat Jendral, 1998), h. 5 
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Tugas pokok Penyuluh : melaksanakan penyuluh agama, menyusun dan 

menyiapkan program, melaksanakan dan melaporkan serta mengevaluasi/memantau 

hasil pelaksanaan, memberikan bimbingan dan konsultasi, member arahan dalam 

peningkatan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta keikutsertaan dalam 

keberhasilan pembangunan. 

2.  Klasifikasi Penyuluh Agama Islam 

a. Penyuluh Agama Muda: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di 

lingkungan pedesaan. 

b. Penyuluh Agama Madya: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di 

lingkungan perkotaan. 

c. Penyuluh Agama Utama: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di 

lingkungan para pejabat instansi pemerintah /swasta.
2
 

3.   Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam 

a.  Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam 

Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan 

kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa 

agama.
3
  Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,Toleran dan hidup 

rukun serta berperan aktif dalam pembangunan nasional. 

 

 

                                                             
2
 H.M Arifin, Bimbingan dan Penyuluhan Agama. ( Bulan Bintang Jakarta, 1976 ), h. 24 

3
 Anis Purwanto,. Blogspot.com/2012/04/peran- penyuluh-agama-dalam-pembinaan. Html ( 

Duiakses 28 Februari ) 
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b.  Fungsi Penyuluh Agama Islam 

1.  Fungsi Informatif dan Edukatif 

Penyuluh agama Islam menempatkan  dirinya sebagai dai yang berkewajiban 

mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Alquran dan Sunnah Nabi. 

2. Fungsi Konsultatif 

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan 

memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-

persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.
4
 

3. Fungsi Advokatif 

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk 

melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap 

berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, 

mengganggu ibadah dan merusak akhlak.
5
 

Sebagai upaya fungsi penyuluh agama Islam dalam pengembangan  

masyarakat dapat dipahami dan realitas  menunjukkan  sebenarnya  mereka memiliki 

peran dalam masyarakat.   Bimbingan dan penyuluhan sebenarnya merupakan tugas 

berat yang menuntut  kapabilitas, kompetensi dan keahlian dalam penguasaan materi 

atau  pesan yang akan  disampaikan kepada sasaran, metode penyampaian dan 

                                                             
4
 Penyuluh Agama Islam, http//penyuluh agama.blogspot.com/pengertian penyuluh agama 

Islam. httmi( Diakses 28 Februari 2017 ) 
5
 Bellinda Pebrillian mediabki. Wordpress.com /konseling/agama/ fungsi-penyuluh-agama-

Islam/( Diakses 28 Februari 2017 ) 
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kemampuan komunikasi yang baik, termasuk juga kualitas pengetahuan dan kualitas 

moralnya.  Jika dikaji lebih dalam, ada sejumlah persyaratan yang seharusnya 

dimiliki penyuluh agama Islam, diantaranya penyuluh agama hendaknya memiliki 

pribadi yang menarik dan rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya. 

Mengacu kepada fungsi penyuluh agama Islam itu, penyuluh agama 

seharusnya juga memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan 

klien, bersifat terbuka,  ulet dalam tugasnya, memiliki rasa kecintaan terhadap orang 

lain dan suka bekerja sama.  Penyuluh agama hendaknya juga memiliki pribadi yang 

disukai oleh orang lain karena dapat diterima oleh masyarakat sekitar.  Penyuluh 

agama harus peka terhadap kepentingan membantu klien, memiliki kecekatan 

berpikir dan cerdas.  Sehingga mampu memahami kehendak klien. 

Penyuluh agama Islam juga harus memiliki kepribadian yang utuh, 

kematangan jiwa dan suka belajar khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan tugasnya.   Bagi penyuluh agama yang bertugas di bidang pembinaan agama 

atau penyuluh agama, sudah tentu dituntut untuk memiliki pengetahuan agama, 

berakhlak mulia dan aktif menjalankan ajaran agama secara benar dan konsisten 

dalam kehidupan sehari-hari.  Layanan Penyuluh Agama Islam bukanlah pemberian 

nasihat melainkan lebih dari itu. Klien haruslah berusaha menemukan jalan 

pencegahannya. 
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B. Remaja dan Problematikanya 

1. Pengertian Remaja 

Masa remaja merupakan salah satu di antara dua masa rentangan kehidupan 

individu di mana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat.
6
  Istilah remaja dalam 

psikologi di kenal dengan adolescence yang berasal dari kata latin adolescere( kata 

bendanya adolescentia yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh“ atau “menjadi 

dewasa”.  Salman  mengemukakan bahwa remaja merupakan masa perkembangan 

sikap tergantung (dependence) terhadap orang tua kearah kemandirian 

(independence), minat-minat seksual, perenungan diri dan perhatian terhadap nilai-

nilai estetika dan isu-isu moral. 

 Secara etimologi, kata remaja berarti mulai dewasa, sudah sampai untuk 

kawin.  Istilah asing yang sering di pakai untuk menunjukan masa remaja, antara lain: 

puberleit, adolescentia dan youth.  Dalam bahasa Indonesia sering pula di katakan 

pubertas atau remaja.  Secara terminologi berarti mendekatikematangan secara fisik, 

akal, dan jiwa serta sosial.  Permulaan adolescence tidak berarti telah sempurnanya 

kematangan karena di hadapan adolescence, dari usia 7-10 adalah tahun-tahun untuk 

menyempurnakan kematangan. Berdasarkan bentuk perkembangan dan pola perilaku 

yang tampak khas bagi usia-usia tertentu, menurut Elizabeth B.  Hurlock, masa 

remaja itu terbagi dalam dua kurun waktu yaitu masa remaja awal (usia 13/14 Tahun-

17 Tahun) dan masa remaja akhir (usia 17-2 Tahun).  Namun dalam pembagian 

                                                             
6
Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT. Remaja 

Rosdayerya, 2004), h.28. 
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tersebut dapat kita merangkaikan usia remaja yang di maksud adalah sejak 13 tahun – 

21 tahun.
7
 

 Terdapat ciri-ciri yang menonjol pada masa dewasa ini namun antara remaja 

awal dan remaja akhir memiliki perbedaan yang perlu untuk di ketahui masa remaja 

awal mmerupakan tahap awal memasuki masa remaja oleh karena itu sifat kekanak-

kanakan masih menonjol, berbeda dengan masa remaja akhir yang telah hampir 

memasuki masa dewasa sehingga agak memudarnya sifat kekanak-kanakan dan mulai 

terbentuknya sifat kedewasaan.  

Remaja awal belum memiliki emosi yang stabil, mulai sempurnanya 

kemampuan mental dan kecerdasan, memiliki status yang membingunkan antara 

anak-anak dan dewasa, serta banyak masalah internal yang di hadapinya.  Sedangkan 

remaja akhir telah memiliki mental yang stabil sehingga lebih matang dalam 

menghadapi permasalahan yang menimpanya, kondisi perasaannya pun lebih tenang 

di bandingkan dengan remaja awal serta sifat realistis dan rasional lebih dominan 

dalam dirinya.  Cepat dan pentingnya perkembangan fisik remaja diiringi oleh 

cepatnya perkembangan mental, khususnya pada awal masa remaja.  Atas semua 

perkembangan itu diperlukan penyesuaian mental dan pembentukan sikap, serta nilai 

dan minat baru. 

a. Remaja menurut World Heatly Organitation (WHO) 

WHO ialah organisasi kesehatan dunia dan memberikan definisi tentang 

remaja yang lebih bersifat konseptual, dalam definisi tersebut dikemukakan 3 kriteria 
                                                             

7
Singgih D.Gunarsa, Psikologi Remaja BPK (Jakarta: Gunung Mulya), h.15-16. 
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yaitu Biologis, Psikologi dan Sosial Ekonomi, sehingga secara lengkap definisi 

tersebut berbunyi sebagai berikut:  

1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan seksual  

sekundernya saat ia mencapai kematangan seksualnya 

2)  Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-

kanak menjadi dewasa 

3) Terjadi pelatihan dari ketergantugan sosial ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relatif mandiri  

b. Remaja untuk masyarakat Indonesia 

Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan 

mendefinisikan remaja secara umum masalahnya adalah indonesia terdiri dari 

berbagai macam suku, adat dan tingkatan sosial ekonomi dan pendidikan.  Lebih 

jelasnya, tidak ada profil remaja Indonesia seragam dan berlaku secara nasional 

walaupun demikian, sebagai pedoman umum dapat mengunakan batasan usia 11-24 

tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia.
8
  Dengan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut: 

1) Usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder 

mulai tampak(kriteria fisik ) 

2) Banyak masyarakat indonesia usia 11 tahun suda dianggap akil balig baik 

menurut adat maupun agama sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan 

mereka sebagai anak-anak(kriteria sosial ) 

                                                             
8
 Istianah A. Rahman, Psikologi Remaja( Makassar: Alauddin University press, 2014 ), h 65 
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3) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan jiwa seperti 

tercapainya identitas diri, tercapainya face genital dari perkembangan 

psikoseksual dan tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral  

4) Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal yaitu untuk memberi peluang 

bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada 

orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara adat 

atau tradisional ), belum bisa memberikan pendapat sendiri dan sebagainya.  

Dengan perkataan lain, orang-orang yang sampai batas usia 24 tahun belum 

dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial maupun psikologis, masi 

dapat digolongkan remaja.   Golongan ini cukup banyak terdapat di indonesia, 

terutama dari kalangan masyarakat kelas menengah keatas yang 

mempersyaratkan berbagai hal (terutama pendidikan yang setinggi-tingginya), 

untuk mencapai kedewasaan.  Akan tetapi, dalam kenyataan cukup banyak pula 

orang yang mencapai kedewasaannya sebelum usia tersebut. 

5) Dalam definisi di atas, status perkawinan masih sangat penting di masyarakat 

kita pada umumnya.  Seorang yang sudah menikah, pada usia berapapun 

dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum 

maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga.  Karena itu definisi remaja 

di sini dibatasi khusus yang belum menika.
9
  Jadi definisi remaja untuk 

masyarakat indonesia adalah remaja yang berusia 11- 24 tahun dan belum 

menikah. 
                                                             

9 Istianah A. Rahman, Psikologi Remaja(Makassar: Alauddin University press, 2014 ), h 66 
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Berdasarkan pemaparan di atas mengenai batasan remaja, penulis berpatokan 

pada remaja untuk masyarakat indonesia yakni usia 11-24 tahun belum menika. 

Kenyamanan, kasih sayang, komuikasi dan penerimaan dapat diciptakan dalam 

keluarga, tidak ada alasan bagi anak remaja mencarinya diluar rumah.
10

  

Kenyamanan sekaligus memberikan banyak kesempatan bagi orang tua untuk 

membelajarkan anak remaja mengenai moralitas dan agama yang akan menjadi 

fondasi serta penyaring dalam mencontoh perilaku di lingkungan.  

Pembelajaran dan agama tidak hanya berupa nasehat dan larangan, namun lebih 

kepada contoh nyata yang diperankan orang tua di rumah.  Anak remaja yang 

memiliki perilaku yang baik adalah anak yang di didik oleh orang tua yang 

berhasil dan dibimbing oleh pendidik yang tauladan. 

c. Penyebab kenakalan remaja  

Para remaja yang masih dalam tarap pencarian jati diri sering mengusik 

ketenangan orang lain.  Kenakalan-kenakalan yang ringan yang mengganggu 

ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan 

waktunya untuk hura-hura seperti minum-minuman keras, tawuran, berjudi dan 

balapan liar itu akan merugikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada di 

sekitarnya.   

                                                             
10

 Muchlisah, jangan Panggil Kami Nakal Tapi Sebut Kami Kreatif   (Makassar: Alauddin 

University press, 2014 ), h 45 
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Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja.  

Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokan menjadi faktor internal dan 

eksternal. 

1) Faktor internal 

a) Krisis identitas 

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya 

dua bentuk integrasi.  Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam 

kehidupannya.  Kedua, tercapainya identitas peran.  Kenakalan remaja terjadi karena 

remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. 

b) Kontrol diri yang lemah  

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang 

dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret perilaku nakal.  

Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, 

namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan 

pengetahuannya. 

2) Faktor eksternal 

a) Kurangnya perhatian orang tua serta kurangnya kasih sayang 

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fodasi primer bagi 

perkembangan anak.  Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan 

nuansa pada perkembangan anak.  Karena itu baik burukya struktur keluarga dan 

masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan 

kepribadian anak. 
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Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan 

remaja seperti keluarga yang broken-home, rumah tangga yang berantakan 

disebabkan oleh kematian ayah dan ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, 

semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja. 

 Kartini Kartono berpendapat bahwasannya faktor penyebab terjadinya 

kenakalan remaja antara lain: 

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntunan pendidikan 

orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing 

sibuk mengurusi permasalahan serta konflik batin sendiri 

2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja yang tidak terpenuhi 

keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan, atau 

tidak mendapatkan konpensasinya 

3. Anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat 

diperlukan untuk hidup normal, mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan 

kontrol diri yang baik 

Maka dengan demikian perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan 

suatu dorongan yang berpengaruh dalam kejiwaan seorang remaja dalam membenuk 

kepribadian serta sikap remaja sehari-hari.  Perhatian dan kasih sayang dari orang tua 

merupakan faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. 
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a. Minimnya pemahaman tentang keagamaan 

Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi 

salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja.  Dalam pembinaan moral, agama 

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

agama tetap tidak beruah karena perubahan waktu dan tempat. 

Pembinaan moral atau agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu 

dilakukan sejak kecil dengan umumnya karena setiap anak yang dilahirkan belum 

mengerti mana yang benar dan mana yang salah, juga belum mengerti mana batas-

batas ketentuan moral dalam lingkungan.  Karena itu pembinaan moral pada 

permulaannya dilakukan di rumah tangga dengan latihan-latihan, nasehat-nasehat 

yang dipandang baik. 

Maka pembinaan moral harus dimulai dari orang tua memulai teladan yang 

baik berupa hal-hal yang mengarah kepada perbuatan positif, karena apa yang 

diperoleh dalam rumah tangga remaja akan dibawa ke lingkungan masyarakat.  Oleh 

karena itu pembinaan moral dan agama dalam keluarga penting sekali bagi remaja 

untuk menyelamatkan mereka dari kenakalan dan merupakan cara untuk 

mempersiapkan hari depan generasi yang akan datang, sebab kesalahan dalam 

pembinaan moral akan berakibat negatif terhadap remaja itu sendiri. 

Pemahaman tentang agama sebaiknya dilakukan semenjak kecil, yaitu melalui 

kedua orang tua dengan cara memberikan pembinaan moral dan bimbingan tentang 

keagamaan, agar natinya setelah mereka remaja bisa memilah baik buruk perbuatan 

yang ingin mereka lakukan sesuatu disetiap harinya. 
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Kondisi masyarakat yang sudah begitu mengagungkan ilmu pengetahuan 

mengakibatkan kaidah-kaidah moral dan tata susila yang dipegang teguh oleh orang-

orang dahulu menjadi tertinggal di belakang.  Dalam masyarakat yang telah terlalu 

jauh dari agama, kemerosotan moral orang dewasa sudah lumrah terjadi.  

Kemerosotan moral, tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang dewasa yang tidak 

baik menjadi contoh atau tauladan bagi anak-anak dan remaja sehingga berdampak 

timbulnya kenakalan remaja. 

b. Pengaruh dari lingkungan sekitar 

Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering 

mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya.  

Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja.  

Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti 

itu adanya.  Sebaliknya jika ia berada di lingkungan yang baik maka ia akan menjadi 

baik pula. 

Di dalam kehidupan bermasyarakat, remaja sering melakukan keonaran dan 

mengganggu ketentraman masyarakat karena terpengaruh dengan budaya barat atau 

pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhi untuk mencoba.  

Sebagaimana diketahui bahwa para remaja umumnya sangat senang dengan gaya 

hidup yang baru tanpa melihat faktor negatifnya, karena angapan ketinggalan zaman 

jika tidak mengikutinya. 
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c. Tempat pendidikan  

Tempat pendidikan, dalam hal ini yang lebih spesifiknya adalah berupa 

lembaga pendidikan dan sekolah.  Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak 

berada di sekolah dan jam pelajaran yang kosong.  Belum lama ini bahkan kita telah 

melihat di media adanya kekerasan antar pelajar yang terjadi di sekolahnya sendiri.  

Ini adalah bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan dan dekadensi 

moral yang terjadi di negeri ini. 

 Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja antara lain: 

1. Bagi diri remaja itu sendiri 

 Akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi 

dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental, walaupun perbuatan itu 

dapat memberikan suatu kenikmatan akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat 

saja.  Dampak bagi fisik yaitu serignya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup 

yang tidak teratur.  Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut 

akan mengantarnya kepada mental-mental yang lembek, berfikir tidak stabil dan 

kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan 

menyalahi aturan etika dan estetika.  Hal itu kan terus berlangsung selama remaja 

tersebut tidak memiliki orang yang membimbing dan mengarahkan. 

2. Bagi keluarga 

 Anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang 

punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja.  Apabila remaja 

selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan 
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berakibat terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara 

orang tua dan anak.  Tentunya hal ini sangat tidak baik karena dapat mengakibatkan 

remaja sering keluar malam dan jarang pulang serta menghabiskan waktunya bersama 

teman-temannya untuk bersenang-senang dengan jalan minum-minuman keras atau 

mengonsumsi narkoba.  Pada akhirnya keluarga akan merasa malu dan kecewa atas 

apa yang telah dilakukan oleh remaja.  Padahal kesemuanya itu dilakukan remaja 

hanya untuk melampiaskan rasa kekecewaannya terhadap apa yang terjadi dalam 

keluarganya. 

3. Bagi lingkungan masyarakat  

 Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya 

akan buruk bagi dirinya dan keluarga.  Masyarakat akan menganggap bahwa remaja 

itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan ataupun 

mengganggu ketentraman masyarakat.  Mereka dianggap anggota masyarakat yang 

memiliki moral rusak, dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan 

jelek.  Untuk merubah semuanya menjadi normal kembali membutuhkan waktu yang 

lama dan hati yang penuh keikhlasan. 

 Dari berbagai faktor dan permasalahan yang terjadi dikalangan remaja masa 

kini sebagaimana disebutkan di atas, maka tentunya ada beberapa solusi yang tepat 

dalam pembinaan dan perbaikan remaja masa kini.  Kenakalan remaja dalam bentuk 

apapun mempunyai akibat yang negatif baik bagi masyarakat umum maupun bagi diri 

remaja itu sendiri. 
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d. Perkembangan dan Ciri-ciri Remaja 

a. Perkembangan Fisik 

 Pertumbuhan fisik pertama manusia terjadi pada masa prenatal dan bayi 

selanjutnya pada masa remaja. Bagian-bagian tubuh tertentu pada tahun-tahun 

permulaan kehidupan secara proporsional terlalu kecil, namun pada masa remaja 

proporsionalnya menjadi terlalu besar, karena terlebih dahulu mencapai kematangan 

daripada bagian-bagian yang lain. Hal ini terutama tampak jelas pada hidung, kaki 

dan tangan.  Pada masa remaja akhir, proporsi tubuh individu mencapai proporsi 

tubuh orang dewasa dalam semua bagiannya. 

b. Perkembangan Kogniitif (Intelektual) 

 Ditinjau dari perkembangan kognitif  menurut piage, masa remaja sudah 

mencapai masa orientasi formal. Remaja secara mental telah dapat berpikir logis 

tentang berbagai gagasan yang abstrak. Dengan kata lain berpikir operasi formal lebih 

bersifat hipotesis dan abstrak, serta sistimatis dan ilmiah dalam memecahkan masalah 

daripada berpikir konkret. 

 Proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan dari mulai usia 12-20 

tahun. Pada usia 16 tahun, berat otak sudah menyamai orang dewasa. System syaraf 

yang memproses informasi berkembang secara cepat pada usia ini. Pada masa remaja 

terjadi reorganisasi lingkaran syaraf lobe frontal yang berfungsi sebagai kegiatan 

kognitif  tingkat tinggi, yaitu kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau 

mengambil keputusan. Lobe Frontal ini berkembangan sampai usia 20 tahun atau 
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lebih. Kating (Adam dan Gullota) merumuskan lima hal pokok yang berkaitan 

dengan perkembangan berpikir operasi formal, yaitusebagai berikut : 

1. Berlainan dengan cara berpikir anak-anak, yang tekanannya kepada kesadarannya 

sendiri di sini dan sekarang (here and now), cara berpikir remaja berkaitan erat 

dengan dunia kemungkinan (world of possiblilities). Remaja sudah mampu 

menggunakan abstrak-abstraksi dan dapat membedakan antara yang nyata dan yang 

kongkret dengan yang abstrak dan yang mungkin. 

2. Melalui kemampuannya untuk menguji hipotesis, muncul kemampuan nalar 

secara ilmiah. 

3. Remaja dapaat memikirkan tentang masa depan dengan membuat perencanaan 

dan mngespresikan berbagai kemungkinan untuk mencapainya. 

4. Berpikir operasi formal memungkinkan terbukanya topic-topik baru dan ekspansi 

(perluasan) berpikir. Horizon berpikirnya semakin meluas, biasa meliputi aspek 

agama, keadilan, moralitas, dan identitas.
11

 

 Implikasi pendidikan atau bimbingan dari periode berpikir operasi formal ini 

adalah perlunya disiapkan program pendidikan atau bimbingan yang memfasilitasi 

perkembangan kemampuan berfikir remaja, upaya yang dapat dilakukan seperti 

pengunaan metode belajar mengajar yang mendorong anak untuk aktif bertanya, 

mengemukakan gagasan atau menguji cobakan suatu materi, melakukan dialog, 

diskusi atau curah pendapat atau berbagai aspek kehidupan seperti : agama, etika, 

                                                             
11

Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja BPK(jakarta: Gunung Mulya), h. 18 
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pergaulanj dan pacara, politik, lingkungan hidup, bahaya minuman keras dan obat 

terlarang.
12

 

c. Perkembangan Emosi 

 Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi 

yang tinggi.Pertumbuhan fisik terutama organ-organ seksual mempengaruhi 

berkembangnya emosi dan perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang 

dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan berkenalan lebih 

intim dengan lawan jenis. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya 

menunjukkan sifat yang sensitifdan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai 

peristiwa atau situasi sosial, emosinya bersifat negative dan temperamental (mudah 

tersinggung/marah, atau sedih/murung), sedangkan remaja akhir sudah mampu 

mengendalikan emosinya. 

 Mencapai kegiatan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat 

sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi 

sosioemosional lingkungannya terutama lingkungan keluarga dan teman sebaya. 

Apabila lingkungan tersebut cukup kondisif, dalam arti kondisinya diwarnai oleh 

hubungan harmonis, saling mempercayai, saling menghargai dan penuh tanggung 

jawab, maka remaja cenderung dapat mencapai kematangan emosionalnya. 

Sebaliknya, apabila kurang dipersiapkan untuk memahami peran-perannya dan 

kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari oraang tua atau pengakuan dari 

                                                             
12

Sujanto, Agus; Psykologi Perkembangan,(Jakarta, penerbit : Aksara Baru, 1981). h. 20 
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teman sebaya, mereka cenderung akan mengalami kecemasan, perasaan tertekan atau 

ketidaknyamanan emosional. 

 Menghadapi ketidaknyamanan emosional tersebut, tidak sedikit remaja yang 

mereaksinya secara depensif, sebagai upaya untuk melindungi kelemahan dirinya. 

Reaksi itu tampil dalam tingkah laku maluasi (maladjustment) seperti agresif : 

melawan, keras kepala, bertengkar, berkelahi dan senang menganggu dan melarikan 

diri dari kenyataan: melamun, pendiam. Senang menyendiri dan meminum minuman 

keras atau obat-obat terlarang. 

 Remaja dalam proses perkembangannya berada dalam iklim yang kondisif, 

cenderung akan memperoleh perkembangan emosinya secara matang (terutama pada 

masa remaja akhir). Kematangan emosi ini ditandai oleh adekuasi emosi: cinta kasih, 

simpati, altruis (senang menolong orang lain), respek (sikap hormat atau menghargai 

orang lain), dan ramah:  mengendalikan emosi, tidak mudah tersinggung, tidak 

agresif, bersikap optimis dan tidak pesimis (putus asa) dan dapat menghadapi situasi 

frustasi secara wajar.  

d. Perkembangan Moral 

 Melalui pengalaman atau berinteraksi sosial dengan orang tua, guru, teman 

sebaya atau orang dewasa lainnya, tingkat moralitas remaja sudah lebih matang jika 

dibandingkan dengan usia anak. Mereka sudah lebih mengenal tentang nilai-nilai 

moral atau konsep-konsep moralitas, seperti kejujuran, keadilan, kesopanan dan 

kedisiplinan. 



29 
 

 

 Masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat 

dinilai baik oleh orang lain. Remaja berperilaku bukan hanya untuk memenuhi 

kepuasan fisiknya, tetapi psikologis (rasa puas dengan adanya penerimaan dan 

penilaian positif dari orang lain tentang perbuatannya). 

 Dikaitkan dengan perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg, menurut 

Kwusdwirarti Setiono pada umumnya remaja berada dalam tingkatan konvensional 

atau berada dalam tahap ketiga (berperilaku sesuai dengan tuntutan dan harapan 

kelompok), dan keempat (loyalitas terhadap norma atau peraturan yang berlaku dan 

diyakininya). Dengan masih adanya remaja pada tingkat prakonvensional atau 

konvensional, maka tidaklah heran apabila diantara remaja masih banyak yang 

melakukan dekadensi moral atau pelecehan nilai-nilai seperti tawuran, tindak 

criminal, meminum-minuman keras dan hubungan seks di luar nikah. 

e. Perkembangan Kepribadian 

 Kepribadian merupakan system yang dinamis dari sifat, sikap dan kebiasaan 

yang menghasilkan tingkat konsistensi respon individu yang beragam.Sifat-sifat 

kepribadiaan mencerminkan perkembangan fisik, seksual, emosional, sosial, kognitif 

dan nilai-nilai. 

 Fase remaja merupakan saat paling penting bagi perkembangan dan integrasi 

kepribadiaan. Faktor-faktor pengalaman baru yang tanpak terjadinya perubahan 

kepribadiaan pada masa remaja,meliputi; 

1. Prolehan pertumbuhan fisik yang menyurupai masa dewasa. 

2. Kematangan seksual yang disertai dengan dorongan-dorongan dan emosi baru. 
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3. Kesadaran terhadap diri sendiri, keinginan untuk mengarahkan diri dan 

mengevaluasi kembali tentang standar (norma), tujuan, dan cita-cita. 

4. Kebutuhan akan persahabatan yang bersifat heteroseksual, berteman dengan 

pria dan wanita. 

5. Munculnya konflik sebagai dampak dari masa anak dan masa dewasa. 

 Masa remaja merupakan saat berkembangnya Identity (jati diri). 

Perkembangan Identity merupakan isu sentral pada masa remaja yang memberikan 

dasar bagi masa dewasa. Dapat juga dikatakan sebagai aspek sentral bagi kehidupan 

yang sehat yang merefleksasikan kesadaran diri, kemampuan mengidentifikasi orang 

lain dan kebudayaanya. Erikson meyakini ahwa perkembangan identity pada masa 

remaja berkaitan erat dengan komitmennya terhadap okupasi masa depan, peran-

peran masa dewasa dan system keyakinan pribadi. Sejak masa anak, sudah 

berkembang usahanya yang sadar untuk menjawab pertanyaan “siapa saya”.
13

 

 e. Bentuk-bentuk Perilaku Remaja yang Meresahkan Masyarakat 

menurut Rumiyati jenis-jenis penyimpanan sosial yang terjadi 

dimasyarakat ada 2 kategori, yaitu: 

1. Penyimpangan berdasarkan sifat 

Bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu: 

 

 

                                                             
13

 Harmiati,”Pola Komunikasi Dalam Keluaraga dan Kaitannya Dengan Penanggulangan 

Problematika Remaja di Desa Malela Kabupaten Luwu”Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin,  Makassar 2001). h. 9 
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a. Penyimpangan bersifat positif 

Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampa 

positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan 

memperkaya wawasan seseorang.  Penyimpangan seperti ini biasanya diterima 

masyarakat karena sesuai perkembangan zaman.  Misalnya emansipasi wanita dalam 

kehidupan masyarakat yan memungculkan wanita karier. 

b. Penyimpangan bersifat negatif 

Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak kearah 

nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk 

seperti pencurian, perampokan, pelacuran dan pemerkosaan.  

Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif antara lain yakni : 

a. Penyimpangan Primer 

Penyimpangan primer disebut juga penyimpangan ringan. Para pelaku 

penyimpangan ini umumnya tidak menyadari bahwa dirinya melakukan 

penyimpangan.  Penyimpangan primer tidak dilakukan secara terus menerus dalam 

hal ini hanya bersifat temporer saja dan pada umumnya tidak begitu merugikan orang 

lain dan masih dapat diterima oleh masyarakat, misalnya mabuk saat pesta, mencoret-

coret tembok tetangga, ataupun balapan liar di jalan.
14

 

b. Penyimpangan Sekunder 

                                                             
14

 Saparina Sadl, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang ( Jakarta: Bulan Bintang, 

1976 ). h. 16 
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Penyimpangan sekunder disebut juga penyimpangan berat, umumnya 

penyimpangan ini dilakukan oleh orang secara berulang-ulang dan terus menerus 

bahkan meskipun pelakunya sudah dikenai sanksi. Bentuk tindakan ini mengarah 

pada tindakan kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. 

Penyimpangan jenis ini sangat merugikan orang lain, sehingga pelakunya dapat 

dikenai sanksi hukum atau pidana. 

2. Penyimpangan berdasarkan perilakunya  

Bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya dapat dibedakan menjadi 3 

maca yaitu : 

a. Penyimpangan individual  

Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan.  

Misalnya seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melakukan suatu kejahatan  

Penyimpangan individu berdasarkan kadar penyimpangannya di bagi menjadi 

5 yaitu yakni : 

1. Pembandel yaitu penyimpangan karena tidak patut pada nasehat orang tua 

agar mengubah pendiriannya yang kurang baik 

2. Pembangkang yaitu penyimpangan karena tidak taat pada peringatan orang-

orang 

3. Pelanggar yaitu penyimpangan karena melanggar norma-norma umum yang 

berlaku.  Misalnya orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas pada saat 

di jalan raya 
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4. Perusuh atau penjahat yaitu penyimpangan karena mengabaikan norma-

norma umum sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa di 

lingkungannya.  Misalnya pencuri, penjambret, penodong 

5. Munafik yaitu penyimpangan karena tidak menepati janji, berkata bohong, 

berkhianat dan berlaga membela. 

b. Penyimpangan berkelompok 

Penyimpangan berkelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok 

orang yang tuduk pada kelompok yang bertentangan dengan norma masyarakat yang 

berlaku.  Misalnya sekelompok orang yang menyelundupkan narkotika atau obat-

obatan terlarang lainnya 

c. Penyimpangan campuran   

Penyimpangan seperti itu dilakukan oleh suatu golongan sosial yang 

memiliki organisasi yang rapi, sehingga individu ataupun kelompok di dalamnya taat 

dan tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan norma masyarakat yang 

berlaku.  Misalnya remaja yang putus sekolah dan pengangguran yang frustasi dari 

kehidupan masyarakat dengan di bawah pimpinan seorang tokoh, mereka 

mengelompokan kedalam organisasi rahasia yang menyimpang dari norma umum 

atau biasa disebut dengan yakni geng. 

2. Masalah Remaja 

Masalah remaja yang sering terjadi adalah saat remaja, peralihan dari anak-anak 

mejadi dewasa juga merupukan masa yang cukup sulit bagi orang tua untuk 

mengontrol anak-anaknya. 
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1. Permasalahan dengan orang tua 

Permasalahan yang pasti dialami oleh remaja yang pertama ialah dengan 

kedua orang tuanya sendiri.  Perubahan fisik dan emosional membuat remaja menjadi 

pribadi yang sensitif sangat mudah tersinggung dan marah.
15

 Hal inilah remaja 

merasa tidak ada seorang pun yang bisa memahami dirinya termasuk kedua orang 

tuanya sendiri. Serta ketidaktahuan orang tua itu sendiri tentang perubahan emosional 

anak yang sedang di alami, dan akhirnya menyebabkan konflik diantara remaja dan 

orang tua.    

2. Mengalami Depresi  

Permasalahan yang pasti dialami oleh remaja yang kedua ialah remaja juga 

rentan terhadap depresi. Karena banyaknya tekanan yang sedang dialami di masa-

masa peralihan. Jika dibiarkan saja, depresi akan sangat berbahaya pasalnya akan 

muncul keinginan untuk bunuh diri atau melakukan tindakan yang berbau negatif.  

3. Remaja dengan Teman Sebayanya 

Permasalahan remaja ialah dengan teman sebayanya sendiri. Pengaruh teman 

sebaya sangatlah besar terhadap remaja. Teman sebaya bisa bersifat positif dan 

negatif, namun secara umum remaja terlibat dalam perilaku konformitas negatif. 

4. Permasalahan tentang Sekolah 

Tuntutan orang tua agar anaknya memiliki prestasi di bidang akademi yang 

akan menyebabkan tekanan pada remaja, jika tidak mampu memenuhi tuntutan dari 
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Sarlito W Sarwono, Psikologi Remaja ( Ciputat: Rajawali Press, 2010 ), h. 256 
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orang tuanya sendiri. Mereka akan menarik diri atau melakukan pemberontakan yang 

buruk.
16

  

Sehingga anak tersebut sering kali terjerumus pada hal-hal yang negatif yang 

berada pada lingkungan sekitarnya. 

5. Faktor masyarakat 

Masyarakat adalah lingkungan yang terluas bagi remaja sekaligus paling 

banyak menawarkan pilihan.  Pada lingkungan inilah remaja dihadapkan dengan 

berbagai bentuk kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-

beda, apa lagi perkembangan moral, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

C. Upaya-Upaya Penyuluh dalam Pembinaan Remaja 

Sebagai  seorang penyuluh agama Islam yang mempunyai tanggung  jawab 

terhadap pelaksanaan penyuluhan, sudah barang tentu berusaha agar ajaran agama 

Islam mudah diterima oleh masyarakat.  Ia dituntut untuk mempersiapkan diri dengan 

berbagai ilmu pengetahuan, menguasai metode penyampaian, menguasai materi yang 

disampaikan, menguasai problematika yang di hadapi oleh obyek penyuluhan untuk 

di caraikan jalan penyelesaiannya, dan mengadakan pemantauan dan evaluasi.
17

 

Di dalam pembinaan Remaja, penyuluh agama Islam perlu memperhatikan 

beberapa hal yang dapat menunjang keberhasilan pembinaan tersebut.  Adapun 

macam-macam pembinaan yang dapat di lakukan sebagai berikut: 

1. Kegiatan pengajian rutin dengan materi ke-Islaman secara menyuluruh. 

                                                             
16

 Bambang Marnijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini ( Surabaya: Terbit  

Terang, 2013 ), h. 39 
17

 Sarlito W Sarwono, Psikologi Remaja ( Ciputat: Rajawali Press, 2010), h. 280. 
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2. Kegiatan pengajian gabungan dengan mendengrkan ceramah agama. 

3. Kegiatan yang bersifat insidental, seperti peringatan Isra’ Mi’raj, halal 

bilhalal. 

Pembinaan remaja dalam Islam bertujuan agar remaja menjadi anak yang 

soleh; yaitu anak yang baik, beriman, berilmu, berketerampilan dan berakhlak mulia.  

Anak yang soleh adalah dambaan setiap orang tua muslim yang taat.  Untuk membina 

perilaku remaja yang meresahkan masyarakat pada umumnya dilakukan dengan 

berbagai macam upaya yang signifikan, salah satunya melalui Remaja Masjid, yaitu 

suatu organisasi atau wadah perkumpulan remaja muslim yang menggunakan Masjid 

sebagai pusat aktifitas sosial keagamaan.  

Hadirnya remaja sebagai generasi yang akan meneruskan misi keagamaan 

dan dakwah menjadi sangat penting dalam keberlanjutan peradaban.  Kenyataan yang 

terjadi sekarang di mana kebanyakan remaja enggan dan merasa berat untuk 

melaksanakan aktifitas keagamaan menjadi perhatian sendiri dan dirasa perlu di cari 

solusinya. 

Metode penyuluhan dapat di golongkan menjadi tiga yaitu penggolongan metode 

penyuluhan berdasarkan pendekatan sasaran yang ingin di capai, penggolongan 

berdasarkan tehnik komunikasi dan penggolongan berdasarkan indera penerima.  

1.  Metode penyuluhan berdasarkan pendekatan sasaran 

Berdasarkan pendekatan sasaran yang ingin di capai, ada tiga metode yang 

dapat di gunakan: 
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a. Metode pendekatan perorangan (personal approach) yaitu penyuluhan 

berhubungan secara langsung dengan sasarannya secara perorangan. Metode ini 

sangat efektif di gunakan dalam penyuluhan karena sasaran dapat secara langsung 

memecahkan masalahnya dengan bimbingan khusus dari penyuluh. Namun di lihat 

dari segi jumlah sasaran yangp di capai, metode ini kurang efektif karena terbatasnya 

jangkauan penyuluh untuk mengunjungi dan membimbing sasaran secara individu. 

Termasuk dalam bentuk pendekatan perorangan antara lain: kunjungan rumah, 

kunjungan ke lokasi, surat-menyurat, hubungan telepon, kontak informal, magan. 

b. Metode berdasarkan pendekatan kelompok (group approach), di mana 

penyuluh berhubungan langsung dengan sasaran penyuluhan secara kelompok. Dalam 

menggunakan pendekatan kelompok, memungkinkan adanya umpan balik dan 

interaksi kelompok yang memberi kesempatan bertukar kesempatan pengalaman 

maupun pengaruh terhadap perilaku dan norma para anggota, sehingga akan terjadi 

proses transfer informasi, tukar pendapat, tukar pengalaman antar sasaran, 

penyuluhan dalam kelompok yang bersangkutan.
18

 Termasuk metode pendekatan 

kelompok diantaranya adalah diskusi, demonstrasi cara, demonstrasi hasil, karya 

wisata, kursus, temu karya, perlombaan.  

c. Metode berdasarkan pendekatan masal (mass approach), pendekatan  ini 

dapat menjangkau sasaran dengan jumlah yang cukup banyak. Di pandang dari 

penyampaian informasi, metode ini cukup baik, namun terbatas hanya dapat 
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 Tohari Musnawar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam,( Yogyakarta: 

UII Press, 1992 ), h. 145 
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menimbulkan kesadaran atau keingintahuan semata. Beberapa penelitian menunjukan 

bahwa metode pendekatan masa dapat mewujudkan proses perubahan, tetapi jarang 

dapat mewujudkan perubahan dalam perilaku karena adanya distorsi pesan. Termasuk 

dalam metode ini yaitu rapat umum, siaran radio, kampanye, pemutaran film dan 

surat kabar. 

2. Metode penyuluhan berdasarkan tehnik komunikasi  

Metode penyuluhan juga dapat digolongkan berdasarkan tehnik 

komuniksinya yaitu : a) metode penyuluhan langsung yaitu penyuluhan yang 

dilaksanakan secara bertatap muka antara penyuluh dan sasaran sehingga akan terjadi 

proses interaksi. b) metode penyuluhan tidak langsung yaitu proses penyampaian 

program penyuluhan, dimana sseorang penyuluh tidak langsung terjun ke tempat 

penyuluhan, melainkan menggunakan media untuk menyampaikkan program 

penyuluhan kepada sasarann9ya. Berdasarkan indra penerima dapat dibagi menjadi 

tiga yaitu: a) metode yang disampaikan dengan indra penglihatan, misalnya 

pemutaran film, pemutaran slide, penyajian poster atau gambar-gambar yang 

menarik. b) metode disampikan melalui indra pendengar misalnya pemutaran kaset, 

rekaman, radio, daan ceramah. c) metode yang disampaikan dengan memanfaatkan 

semua inra yang ada atau berbagai kombinasi misalnya, demonstrasi hasil dapat 

didengar, dapat dilihat, bahkan dirabah atau disentuh, dan siaran melalui televise. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif, 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata bahwa: 

  penelitian kualitatif (nganaliqualitative reserch) adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan mesis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual atau 

kelompok.
1
Pendekatan diarahkan pada latar belakang objek dan individu 

tersebut secara utuh.
2
 

 

Berdasarkan pada pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan 

lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena 

itu,peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan 

dengan peran penyuluh agama dalam kaitannya dengan upaya mengatasi problema 

remaja di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur. 

2. Lokasi Penelitian 

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan 

lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku dan kegiatan. Oleh karena itu, yang dijadikan 

                                                             

1
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. III; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 72. 

2
Lexy J. Moleong, MetodePenelitian KualitatifEdisiRevisi (Bandung: PT RemajaRosdakarya 

2006) h. 3. 
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tempat/lokasi penelitian adalah Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupa ten Manggarai Timur, karena desa tersebut sangat dibutuhkan.  Peran 

Penyuluh Agama dalam mengatasi problema remaja. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir 

yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain 

pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis obyek yang 

diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan 

dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan 

pendekatan multi disipliner,karena  permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah langkah-langkah Peran Penyuluh Agama dalam mengatasi perilaku remaja 

yang meresahkan masyarakat. 

 Pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam 

Pendekatan bimbingan adalah salah satu pendekatan yang mempelajari 

pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-

kesulitan dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.
3
 

Pendekatan bimbingan yang dimaksudkan adalah sebuah sudut pandang yang 

melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai sebuah bentuk pembinaan, dalam 

memberikan bimbingan penyuluhan terhadap masyarakat. Pendekatan ilmu ini 

                                                             
3
BimoWalgito, BimbingandanPenyuluhan di Sekolah, Ed. IV (Cet. II, Yogyakarta: PT. Andi 

Offset, 1993),  h. 2. 
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digunakan karena objek yang diteliti membutuhkan bantuan jasa ilmu tersebut untuk 

mengetahui kesulitan-kesulitan individu sehingga diberikan bantuan atau bimbingan. 

2. Pendekatan Psikologi 

Pendekatan psikologi di sini, ialah melakukan pengamatan proses gejala-

gejala kejiwaan manusia atau tingkahlaku manusia, seperti halnya terhadap 

masyarakat yang ingin disampaikan pesan dakwah melalui metode dakwah yang 

digunakan untuk pembinaan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber utama yang mesti diwawancarai secara 

mendalam.
4
 Adapun yang menjadi informan kunci adalah: penyuluh agama Islam.  

Adapun informan tambahan adalah:  kepala Desa, Masyarakat, Orang Tua Remaja 

dan Remaja itu sendiri. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu terdiri dari pustaka yang 

memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu: berupa buku-buku, majalah, internet 

serta sumber data lain yang bisa dijadiakan data pelengkap. Sumber data sekunder 

dapat dibagi kepada; Pertama; kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap 

artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya 

                                                             
4
SifuddinAzsar, MetodePenelitian  (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), h, 91. 
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dengan pembahasan judul penelitian ini.  Kedua, kajian kepustakaan darihasil 

penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan pembahasan penelitian ini,  baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak 

diterbikan dalam bentuk buku atau majalah  ilmiah. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
5
 

Metode ini digunakan untuk mengamati perilaku remaja yang meresahkan 

masyarakat yang dilakukan Penyuluh Agama di Desa Nanga Mbaling Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan cara pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan lisan melalui tanya jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan 

keterangan.
6
 Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview, wawancara 

merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan.  

Prosesnya dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (face to face) 

dengan narasumber. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

                                                             

5
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan., h. 72. 

6
Lihat Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodology Penelitian Sosial (Cet. IV; 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73. 
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mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu.
7
 

Jenis wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terpimpin dengan 

menggunakan pedoman, yaitu wawancara yang digunakan berpegang pada pedoman 

yang telah disiapkan sebelumnya. Di dalam pedoman tersebut telah tersusun secara 

sistimatis, hal-hal yang akan ditanyakan.
8
 

3. Dokumentasi 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumen.  Sebagian besar data tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, 

cendera mata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak terbatas pada ruang dan 

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

pernah terjadi di waktu silam, secara detail bahan documenter terbagi beberapa 

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

klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data deserver dan flashdisk, data 

tersimpan di website dan lain-lain.
9
 Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah 

data tertulis yang ada di lapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif., h. 186. 

8
Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan., h. 186. 
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Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 

digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

meliputi; Daftar  pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan sebagai pedoman 

wawancara,  kamera, alat perekam dan buku catatan (pedoman wawancara). 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupanan suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh 

hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang 

faktual. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

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

memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 

bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya.  

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

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

penelitian. sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke 

lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. 

Data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan skripsi ini bersifat 

kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur seperti 

ingin menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan terhadap rupiah menurun.Oleh karena   

itu, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data 
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yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik 

analisis sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksudkan di sini ialah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data "kasar" 

yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.
10

 Reduksi ini diharapkan untuk 

menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari 

lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang 

tepat untuk digunakan.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah antara yang dibutuhkan dengan yang tidak 

dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.  Dari 

penyajiandata tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data 

yang substantive dan mana data pendukung. 

3. Tehknik analisis induktif 

Tehknik ini adalah kebalikan dari tehknik penelitian deduktif.  Contoh konkrit 

serta fakta yang ada diuraikan terlebih dahulu setelah itu baru dirumuskan hingga 
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sugiyono, Metode Penelitian Kualitatatif   (Jakarta: IKAPI, 2009), h. 247. 
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menjadi suatu kesimpulan.  Dalam tehknik ini, suatu data yang ada di kaji dengan 

melalui proses yang berlangsung atas fakta-fakta. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verivication) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles and 

Hubermen sebagaimana ditulis Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, 

setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dana akan 

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

data berikutnya.
11

 Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan apalagi dalam sebuah 

penelitian ilmiah, diharuskan untuk menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah 

dikumpulkan, mulai dari data yang telah direduksi maupun yang belum dan tidak 

menutup kemungkinan dari data yang telah disimpulkan  akan melahirkan saran-saran 

dari peneliti kepada  yang diteliti (Penyuluh Agama di Desa Nanga Mbaling)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

Sugyono, MetodePenelitianKualitatif.,  h. 253. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran  Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Nanga Mbaling 

Wilayah Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur.  Wilayah yang di kelilingi pegunungan dan tidak memiliki garis 

pantai, merupakan wilayah yang subur dan kaya akan berbagai macam hasil bumi, 

masyarakatnya mayoritasnya bekerja di bidang pertanian.  Kabupaten Manggarai 

Timur tidak hanya kaya akan hasil bumi yang melimpah, dari segi sejarah 

kebudayaan, masyarakat setempat sangatlah kaya akan nilai-nilai moral dan etika 

yang  merupakan suatu aset yang harus di jaga keberadaannya.   

Kebulatan tekad masyarakat dalam kegiatan sosial masyarakat dalam 

menjalankan prinsip hidup yang teguh pada pendirian dan kebulatan tekad.  

Penamaan suatu wilayah ataupun objek tertentu, tidak terlepas dari wilayah sekitar, di 

mana terkadang penamaan suatu wilayah dilihat dari kondisi geografis wilayah 

tersebut.  Tidak terlepas dari kondisi wilayah tersebut, wilayah Desa Nanga Mbaling 

merupakan wilayah yang berada pada posisi tengah dan dikelilingi oleh beberapa 

wilayah perkampungan.    

Masyarakat Desa Nanga Mbaling merupakan masyarakat yang sangat 

menghormati segala bentuk sistem sosial masyarakat, masyarakat dalam kehidupan 
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sehari-hari hidup dalam sistem kekeluargaan yang sangat erat dan ditopang oleh sifat 

gotong royong.  Masyarakat Desa Nanga Mbaling bercocok tanam dengan menanam 

Padi, Jagung dan Bawang Merah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
1
 

2. Keadaan geografis  

Desa Nanga Mbaling adalah salah satu desa di Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur dengan luas wilayah. Topografi Desa Nanga Mbaling 

tergolong dataran tinggi ketinggian tanah 600-2000 m dpl.  Keadaan iklim Desa 

Nanga Mbaling suhu udara rata-rata 22-28oC sedangkan curah hujan diperkirakan 

1226 mm3/thn.  Pada tahun 2009 jumlah bulan basah (BB) lebih sedikit dari bulan 

kering (BK), Berbeda pada tahun 2010 bulan basah lebih banyak dari bulan kering 

bahkan hujan turun sepanjang bulan.  

Dalam pembahasan ini, penulis fokuskan penelitian ini di Desa Nanga 

Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. Setelah 

mengetahui luas wilayah Desa Nanga Mbaling tersebut di atas, maka selanjutnya 

perlu di ketahui batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut 

3. Keadaan Demografisnya 

a. Jumlah penduduk Desa Nanga Mbaling 

Jumlah penduduk yang mendiami Desa Nanga Mbaling yang di lihat dari jenis 

kelamin.  Untuk lebih jelasnya dapat di lihat tabel berikut: 

 
                                                             

 1
Profil Kantor Desa Nanga Mbaling Keacamatan Rampas Kabupaten Manggarai Timur, 10 

Februari 2018. Sambi 
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TABEL I 

Jumlah Penduduk Desa Nanga Mbaling 

Jenis Kelamin RT 01 RT 02 Jumlah 

Laki-Laki 95 jiwa 100 jiwa 195 jiwa 

Perempuan  110 jiwa  89 jiwa 199 jiwa 

      Sumber : Buku profil kantor Desa Nanga Mbaling Tahun 2018 

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk yang terdaftar produktif sebanyak 

394 jiwa atau dari jumlah penduduk secara keseluruhan, dari jumlah penduduk 

tersebut terbagi atas golongan, PNS, Wiraswasta, Pedagang dan Petani.  

b. Kondisi pendidikan masyarakat Desa Nanga Mbaling 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Nanga Mbaling cukup beragam mulai 

dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, tabel di bawah ini 

akan mejelaskan lebih rinci mengenai tingkat pendidikan masyarakat Deasa Nanga 

Mbaling. 

TABEL II 

             Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Nanga Mbaling 

No. Uraian Jumlah Satuan Keterangan 

 1 Belum sekolah 85 Jiwa  

2 SD/Sederajat 105 Jiwa  

3 SMP/Sederajat 79 Jiwa  

 4. SMA/Sederajat 74 Jiwa  

 5. Diploma/Sarjana 51 Jiwa  

Sumber  : Buku profil kantor Desa Nanga Mbaling Tahun 2018 
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c. Kon\isi perekonomian 

Secara garis besar mata pencarian masyarakat Desa Nanga Mbaling pada 

umumnya petani, PNS, pedagang. 

TABEL III 

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Nanga Mbaling Tahun 2018 

No Pekerjaan  Jumlah 

1 PNS 50 

2 Petani 795 

3 Pedagang 72 

Sumber : Buku profil kantor Desa Nanga Mbaling Tahun 2018 

C.  Agama 

Secara  keseluruhan  penduduk  Desa Nanga Mbaling dalam menanamkan 

keyakinan di bidang spiritual 100% memeluk agama Islam. Dengan adanya  

kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan juga beragam.  Hal tersebut dapat terlihat 

pada tabel berikut : 

 

Tabel IV 

Agama Penduduk di Desa Nanga Mbaling Tahun 2018 

No Uraian       Jumlah Satuan Keterangan 

1. Agama Islam 394 Jiwa Laki-laki 195 

jiwa, 

Perempuan 199 

jiwa 

2. Keristen 0 Jiwa  
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Katolik 

3. Keristen 

Protestan 

0 Jiwa  

4. Hindu 0 Jiwa  

5. Budha 0 Jiwa  

            Sumber : Buku profil kantor Desa Nanga Mbaling tahun 2018 

  

B. Remaja Bermasalah di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur 

Remaja dalam kesehariannya diharapkan dapat mematuhi aturan dan 

norma-norma yang berlaku, namun realitasnya masih banyak remaja yang acuh 

dengan aturan yang berlaku di Desa Nanga Mbaling.  Perilaku menyimpang yang 

terjadi di Desa Nanga Mbaling juga merupakan hasil sosialisasi yang tidak sempurna 

karena mengadopsi sub-sub budaya yang menyimpang.  Melalui pengendalian sosial, 

nilai dan norma digunakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa anggota 

masyarakat mematuhi aturan permainan dan mengatur hubungan antarpribadi dan 

antarkelompok.  Jika pengendalian sosial dapat dijalankan secara efektif, maka 

perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan.  Jika anggota 

kelompok atau individu-individu tidak berhasil berperilaku dengan sikap yang dapat 

diterima dalam situasi-situasi tertentu cenderung dianggap sebagai penyelewengan, 

jika dibiarkan akan mengganggu dan mengancam kehidupan kelompok atau individu 

yang lain. 

Adapun problema remaja yang terjadi di desa Nanga Mbaling sebagai 

berikut: 
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1. Sopi  

Sopi adalah minuman tradisional yang bisa memabukkan seseorang ketika 

meminumnya secara berlebih-lebihan.  Remaja yang ada di Desa Nanga Mbaling 

sering kali mengkonsumsi minuman tersebut ketika mereka sedang berkumpul 

bersama-sama. 

Menurut Hakiki bahwa saya meminum sopi dikarenakan minuman tersebut 

menjanjikan sesuatu yang menjadi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan 

ketenangan. Sebagaimana yang diketahui bahwa meminum sopi itu sangat di larang 

dalam agama dan tidak baik bagi kesehatan akan tetapi beda halnya dengan remaja di 

Desa Nanga Mbaling yang sangat suka meminum sopi biarpun mereka sudah 

mengetahui  bahwa meminum sopi tersebut tidaklah bagus bagi kesehatan.
2
 

Menurut  Herdi  bahwa  meminum sopi ini adalah hal positif bagi saya karena 

minuman ini adalah salah satu obat penghilang stres dan penambah stamina dalam 

bekerja. 

2. Tawuran  

Tawuran adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu 

kelompok remaja dengan kelompok yang lain di mana mereka berusaha untuk 

menyingkirkan pihak lawan dengan membuat mereka tidak berdaya dan tindakan 

                                                             
2
Hakiki (22 Tahun), Remaja, Wawancara di Desa Nanga Mbaling, tanggal 12 Februari 2018 
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seperti inilah yang dilakukan remaja. Tawuran kelompok remaja ini merupakan 

problema remaja dan melanggar norma yang ada dalam masyarakat. 

Menurut Mustova tawuran dapat di bagi dari beberapa jenis:  

a. Tawuran remaja antara dua kelompok remaja dari sekolah yang berbeda 

yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun menurun atau 

bersifat tradisional 

b. Tawuran remaja antara dua kelompok remaja.  Kelompok yang satu 

berasal dari satu sekolah, sedangkan kelompok yang lainnya berasal dari 

suatu perguruan yang di dalamnya tergabung beberapa jenis sekolah.  

Permusuhan yang terjadi diantara dua kelompok ini juga bersifat 

tradisional 

c. Tawuran remaja antara dua kelompok remaja.  Kelompok yang satu 

berasal dari satu sekolah, sedangkan kelompok lawannya merupakan 

kualisi atau gabungan dari berbagai macam sekolah yang sejenis.  Rasa 

permusuhan yang terjadi diantara dua kelompok ini juga bersifat 

tradisional 

d. Tawuran remaja antara dua kelompok remaja dari sekolah yang berbeda 

yang bersifat insidental.  Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan 

kondisi tertentu.  Misalnya suatu kelompok remaja yang sedang menaiki 

bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok remaja lainnya.  

Selanjutnya terjadilah ejek-mengejek sampai akhirnya terjadi tawuran. 



54 
 

 

e. Tawuran remaja antara dua kelompok remaja dari sekolah yang sama 

tetapi berasal dari jenjang kelas yang berbeda, misalnya tawuran antara 

siswa kelas II dan siswa kelas II 

Menurut  Erin bahwa awal dari tawuran remaja di Desa Nanga Mbaling itu, 

disebabkan karena ada dari salah satu kelompok yang anggotanya di pukul dengan 

remaja lainnya sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya tawuran.
3
 

3. Balapan liar 

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan baik sepeda motor 

maupun mobil yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama 

sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya.  Biasanya 

kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan 

raya sudah mulai lenggang dan pada sore hari.  Balapan liar biasanya dilakukan 

memakai sepeda motor khususnya pada road race, cukup populer di indonesia hampir 

tiap minggu di berbagai daerah di indonesia even balap motor diselenggarakan.  

Selain road race, balap motor jenis lain yang cukup sering diadakan adalah 

motorcross, drag bike, grasstrack dan supersport. 

Menurut Irwan bahwa saya melakukan balapan liar dikarenakan ajakan taman-teman 

dan rasa ingin tahu walaupun saya tahu bahwa balapan liar itu bisa mengakibatkan 

banyak kerugian untuk saya dan juga masyarakat bahkan bisa menimbulkan korban 

                                                             
3
Erin (24 tahun), Remaja,Wawancara di Desa Nanga Mbaling, tanggal 13 Februari 2018 
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jiwa.
4
  Banyak faktor yang mendorong kegiatan ini terus berkembang hingga saat ini, 

beberapa diantaranya: 

a. Uang taruhan 

b. Gengsi atau nama besar bengkel 

c. Hobi 

d. Memacu adrenalin 

e. Kesenangan 

Terdapat 3 hal yang menjadi pendorong dari adanya balapan liar ini yaitu:  

a. Keluarga  

Kurangnya perhatian dari orang tua sehingga mengakibatkan remaja 

melakukan hal-hal yang menyimpang untuk menarik perhatian dari orang 

tuanya. 

b. Pergaulan 

Tekanan teman bahkan sahabat sering memicu terjadinya kenakalan 

remaja yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja sebagai 

pelarian atau ingin diterima 

c. Remaja itu sendiri 

Pada hakekatnya apa yang dilakukan oleh seorang remaja ketika mencoba 

menarik perhatian dari orang tua terlebih lagi teman adalah untuk 

memuaskan diri remaja itu sendiri.  Memuaskan disini bukan hanya dalam 

                                                             
4
Irwan (25 tahun), Remaja, Wawancara di Desa Nanga Mbaling, tanggal 15 Februari 2018 
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arti negatif. Namun, demi memuaskan obsesinya itu sering keterlaluan dan 

berlebihan. 

C. Upaya penyuluh Agama Islam dalam mengatasi remaja bermasalah di Desa 

Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

1.  Pemberian nasehat yang baik 

Nasehat adalah salah satu langkah dalam  membina  akhlak  remaja di Desa 

Nanga  Mbaling karena tanpa adanya pemberian nasehat terhadap remaja itu akan 

menyebabkan remaja merasa terasingkan dan melakukan hal-hal yang negatif akan 

tetapi pemberian nasehat itu harus dengan cara yang baik tanpa adanya 

ketersinggungan misalnya remaja sedang berkumpul pada saat itulah waktu yang 

tepat untuk pemberian nasehat. 

Adapun metode alquran dalam menyajikan nasehat dan pengajaran memiliki 

ciri tersendiri dalam Qs. An-Nahl/16:125  
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Terjemahnya: 

serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
5
 

 

Nasehat yang baik mengandung pelajaran dan petunjuk yang sangat efektif 

dalam interaksi lingkungan.  Nasehat tersebut jika disampaikan dengan cara yang 

baik dan benar, akan sangat besar pengaruh terhadap psikologi anak.  Oleh karena itu 

penyuluh agama Islam dalam memberikan nasehat harus mampu menciptakan 

suasana yang kondusif dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lengkap agar 

mampu memberikan kemudahan kepada remaja dalam memahami pesan yang di 

sampaikan dengan baik.  Bahasa dan tutur kata adalah salah satu faktor penting dalam 

keberhasilan memberikan nasehat.  Bahasa menjadi perantara dalam menyampaikan 

pesan jadi penyuluh agama Islam mampu menggunakan bahasa yang sesuai dan muda 

di pahami remaja.
6
  Jadi dalam memberikan nasehat itu harus dengan tutur kata yang 

bagus, menggunakan bahasa yang bagus agar nasehat yang disampaikan dapat di 

mengerti dan dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                             
5
Kementrian Agama RI., Al-qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Direttorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), h. 256 

6
 Aliudin (30 Tahun ), penyuluh agama, Wawancara  di Desa Nanga Mbaling, Tanggal 17 

Februari 2018 
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2.  Melibatkan remaja dalam kegiatan keagamaan. 

Melibatkan remaja dalam suatu kegiatan keagamaan adalah suatu hal yang 

positif dan remajapun akan terhindar dari perilaku penyimpangan.  Kegiatan 

keagamaan yang dimaksud adalah melibatkan remaja dalam kepanitiaan ramadhan, 

melibatkan mereka dalam kepengurusan mesjid atau yang biasa kita sebut remaja 

mesjid. 

Remaja mesjid merupakan sebuah organisasi atau wadah perkumpuln remaja 

muslim yang menggunakan mesjis sebagai pusat aktifitas. Remaja mesjid merupakan 

salah satu alternatif pembinaan remaja yang terbaik, melalui organisasi ini penyuluh 

memberikan motivasi pada remaja untuk mengoptimalkan segala potensi yang 

dimiliki.  Adapun yang penyuluh lakukan ialah: 

1) Mengatasi rasa gengsi remaja ke hal-hal yang positif melalui remaja mesjid, 

dengan cara memberikan pembinaan untuk meningkatkan keimanan seperti 

memperbaiki shalat dan mempelajari alquran. 

2) Melalui remaja mesjid ini penyuluh memperkokoh tali silaturahmi dan 

mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan antara individu 

3) Remaja mesjid ini sebagai ajang pembelajaran pemuda dalam berkipra di 

masyarakat melalui pengajian umum sebagai acuan bagi generasi muda menuju 

keselamatan umat 
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4) Mengaktifkan mereka untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan agar 

perkumpulan yang tidak bermanfaat bisa berubah menjadi perkumpulan yang 

bermanfaat 

5) Remaja mesjid membina para anggotanya dengan cara memberikan sprit-spirit 

moral tentang fungsi remaja sebagai generasi penerus bangsa agar tidak 

mematahkan semangat mereka dengan mereka memperoleh lngkungan yang 

islami serta mengembangkan kreativita.
7
  Dengan terlibatnya mereka dalam 

kegiatan seperti ini mereka akan merasa bahwa dirinya sangat di perlukan oleh 

masyarakat karena seperti yang kita ketahui bahwa remaja itu adalah masa 

pencarian jati diri yang mana mereka ingin selalu di anggap bahwa mereka 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Usman kegiatan keagamaan ini juga adalah salah satu bentuk untuk 

mengajarkan bahwa memanfaatkan waktu dengan baik itu hal yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya akan terhindar dari pengaruh 

lingkungan yang kurang baik, menjadi wadah untuk pembentuk kepribadian seorang 

remaja, usaha untuk mencapai tujuan penerapan nilai-nilai agama dalam pribadi 

remaja untuk mewujudkan pengembangan remaja sebagai kader yang akan menjadi 

generasi penerus yang akan datang, juga sebagai usaha menanamkan akidah yang 

benar serta mengatasi keprihatinan sosial dalam berbagai problema remaja yang 

                                                             
7 Aliudin (30 Tahun ), penyuluh agama, Wawancara  di Desa Nanga Mbaling, Tanggal 17 

Februari 2018 
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tumbuh di tengah masyarakat. Kegiatan agama tersebut merupakan sarana untuk 

mengembangkan dan sangat menentukan keberhasilan remaja dalam mengamalkan 

ajaran Islam untuk membangun bangsa dan agama yang lebih maju maka kehadiran 

remaja dalam berbagai aktifitas sangat menentukan masyarakat.
8
  

3.  Memberikan kasih sayang kepada remaja secara wajar  

Sifat orang tua yang wajar bukanlah dalam bentuk materi berlebihan, akan 

tetapi dalam bentuk hubungan psikologis di mana orang tua dapat memahami 

perasaan anaknya dan mampu mengantisipasinya dengan cara edukatif. Sebab remaja 

mulai ingin menemukan jalannya sendiri, egois dan emosional serta penuh dengan 

kritikan jalan yang akan di temukan oleh anak remaja. Oleh karena itu, kasih sayang 

yang di dukung dengan keteladanan dari orang tua dalam melaksanakan akhlak al-

karimah berdasarkan keimanan pada Allah Swt insya Allah akan membantu anak 

tersebut jika ia menginjak remaja atau dewasa.  

Pemberian kasih sayang kepada anak dalam keluarga juga merupakan upaya 

pencegahan seperti yang diterangkan Ibnu Wahab bahwa pendekatan orang tua juga 

dibutuhkan dalam upaya pencegahan perilaku remaja yang menyimpang di mana 

orang tua memberikan pembinaan akhlak pada anak-anaknya dengan cara. 

a) Memberikan pendidikan moral dan agama dalam keluarga berguna untuk 

mengkontrol dan mengaplikasikan relasi dan pola pergaulan anak  

b) Menjalin komunikasi yang baik antara anak dan orang tua 

                                                             

8
 Usman (60 tahun ), Tokoh agama, Wawancara, di Desa Nanga Mbaling, Tanggal 18 

Februari 2018 
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c) Menciptakan suasana keluarga yang nyaman sehingga anak tidak mencari 

keharmonisan dan ketenangan diluar rumah yang jika penyalurannya tidak tepat 

dapat menjerumuskan anak pada tindakan yang melanggar norma sosial. 

d) Serta adanya kerja sama antara pihak-pihak yang terkait dalam hal pembinaan 

remaja, diantaranya pihak keamanan, pihak pemerintah desa dan tokoh-tokoh 

pemuda. 

Aliudin menerangkan bahwa pentingnya keharmonisan dalam hubungan 

sosial serta adanya kerja sama antara pihak-pihak terkait pembinaan remaja  serta 

pendekatan ke sekolah-sekolah.
9
  Menjalin kerja sama yang baik antara pihak terkait 

dalam pembinaan remaja memudahkan proses penanganan remaja yang melakukan 

perilau menyimpang. 

Membentuk wadah pemuda merupakan salah satu dari sekian banyak cara 

yang dilakukan penyuluh, di samping itu orang tua juga memiliki peran yang penting 

dalam hal ini dengan memberikan pembinaan akhlak yakni akhlak terhadapsang 

khalik serta memuji bersyukur atas nikmatnya,meresepkan kedalam jiwa kecintaan 

dan kasih sayang ilahi kepada hambanya.  Pembentukan remaja mesjid suda ada sejak 

lama namun tidak berjalan sebagaimana mestinya di karenakan kurangnya tenaga 

penyuluh. 

                                                             
9 Aliudin (30 Tahun ), penyuluh agama, Wawancara  di Desa Nanga Mbaling, Tanggal 17 

Februari 2018 
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D.  Hambatan-hambatan Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Remaja 

Bermasalah di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten  

Manggarai Timur 

 Penghambat penyuluh agama Islam dalam mengatasi remaja bermasalah di 

Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

adalah: 

1. Adanya pengelompokan pada remaja 

Tidak dapat dipungkiri bahwa remaja di Desa Nanga Mbaling ini memiliki 

beberapa perkumpulan atau pengelompokan remaja sehingga susah untuk dilakukan 

pembinaan pada mereka. Hambatan yang menjadi perhatian khusus bagi penyuluh 

agama Islam yang ada di Desa Nanga Mbaling yaitu adanya pengelompokan pada 

remaja. 

2.  Adanya pengaruh kecanggihan teknologi 

 Teknologi diarea globalisasi suda mulai masuk kepedesaan, tidak terkacuali di 

Desa Nanga Mbaling. Dampak teknologi sangat dirasakan oleh anak-anak dan remaja 

pada khususnya. Penyuluhan Agama Islam itu tidak hanya mengatasi remaja 

bermasalah namun juga untuk  para orang tua, agar senantiasa memberikan 

penasehatan khusus jika si anak berada di rumah. 

 



63 
 

 

3. Kesibukan karena desakan Ekonomi 

  Kesibukan menjadi salah satu pemicu besar terhambatnya mengatasi remaja 

bermasalah yang dilakukan penyuluh agama Islam di Desa Nanga Mbaling. 

Diperlukan kesadaran bagi masyarakat khususnya remaja untuk menyempatkan 

waktu luang menerima bimbingan dan pembinaan dari penyuluh agama Islam di Desa 

Nanga Mbaling.
10

 

4. Adanya pengaruh dari lingkungan  

 Kebanyakan remaja sekarang lebih senang melakukan kegiatan yang sifatnya 

sia-sia dari pada ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Romli, Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru, h. 49 
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xBAB V 

  PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang peran penyuluh agama Islam dalam 

mengatasi remaja bermasalah di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :   

1. Remaja bermasalah yang terjadi di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai  adalah meminum Sopi, tawuran dan balapan liar. 

2. Upaya yang di gunakan penyuluh agama Islam dalam mengatasi remaja 

bermasalah di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur adalah pemberian nasehat yang baik, melibatkan remaja dalam 

kegiatan keagamaan, memberikan kasih sayang kepada remaja secara wajar. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan, maka berikut ini penulis 

akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin di capai sekaligus 

sebagai bahan evaluasi dalam mengatasi remaja bermasalah di Desa Nanga Mbaling 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 
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1. Sebagai bahan pembinaan kepada remaja di Desa Nanga Mbaling Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur.  Agar nantinya tidak melakukan 

hal-hal yang menyimpang. 

2. Untuk menjadi pedoman agar nantinya remaja tidak lagi melakukan perilaku 

menyimpang. 

3. Sebagai bahan evaluasi kepada masyarakat dan pemerintah setempat agar 

kedepannya bisa mengatasi remaja bermasalah yang ada di Desa Nanga Mbaling 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 
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DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN 

 

NO. NAMA PEKERJAAN TANGGAL  

WAWANCARA 

1. Anwar Kepala Desa Nanga 

Mbaling 

20 Februari 2018 

2. Aliudin,S.Pd.I Penyuluh Agama 

Islam Desa Nanga 

Mbaling 

17 Februari2018 

 

3. Usman Tokoh Masyarakat 18 Februari 2018 

4. Hakiki Remaja 12 Februari 2018 

5. Herdi Remaja 12 Februari 2018 

6. Erin Remaja 13 Februari 2018 

7. Irwan Remaja 15 Februari 2018 
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SURAT KETERANGAN INFORMAN 

1. Biodata Peneliti : 

Nama    : Hilda Wati 

Umur    : 25 tahun 

Profesi    : Mahasiswa 

Fakultas/jurusan: Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Alamat    : Sama-Gowa 

2. Biodata Informan 

Nama    : Aliudin, S.Pd.I 

Umur    : 30 Tahun 

Pekerjaan   : Penyuluh Agama Islam 

Alamat    : Desa Nanga Mbaling 

 Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal penelitian yang disesuaikan dengan kondisi 

dan tersedia waktu informan). Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan 

wawancara serta petunjuk tehnik lainnya oleh informan. 

Gowa, 17 Februari2018 

Informan.                                                          Penulis, 

 

 

      

 

Aliudin, S.Pd.I  Hilda Wati 
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SURAT KETERANGAN INFORMAN 

 

1. Biodata Peneliti : 

Nama    : Hilda Wati 

Umur    : 25 tahun 

Profesi    : Mahasiswa 

Fakultas/jurusan: Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Alamat    : Samata Gowa 

2. Biodata Informan 

Nama    : Anwar 

Umur    : 40 Tahun 

Pekerjaan   : Kepala Desa Nanga Mbaling 

Alamat    : Desa Nanga Mbaling 

 Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal penelitian yang disesuaikan dengan kondisi 

dan tersedia waktu informan). Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan 

wawancara serta petunjuk tehnik lainnya oleh informan. 

 

Gowa, 20 Februari2018 

Informan.                                                                 Penulis,  

 

 

 

      

Anwar                                                                 Hilda Wati 
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SURAT KETERANGAN INFORMAN 

 

3. Biodata Peneliti : 

Nama    : Hilda Wati 

Umur    : 25 tahun 

Profesi    : Mahasiswa 

Fakultas/jurusan: Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Alamat    : Samata Gowa 

4. Biodata Informan 

Nama    : Usman 

Umur    : 60 Tahun 

Pekerjaan   : Tokoh Masyarakat 

Alamat    : Desa Nanga Mbaling 

 Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal penelitian yang disesuaikan dengan kondisi 

dan tersedia waktu informan). Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan 

wawancara serta petunjuk tehnik lainnya oleh informan. 

 

Gowa, 18 Februari2018 

Informan.                                                                 Penulis,  

 

 

 

      

Usman                                                                Hilda Wati 
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SURAT KETERANGAN INFORMAN 

 

1. Biodata Peneliti : 

Nama    : Hilda Wati 

Umur    : 25 tahun 

Profesi    : Mahasiswa 

Fakultas/jurusan: Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Alamat    : Samata Gowa 

2. Biodata Informan 

Nama    : Hakiki 

Umur    : 22 tahun 

Pekerjaan   : Remaja 

Alamat    : Desa Nanga Mbaling 

 Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal penelitian yang disesuaikan dengan kondisi 

dan tersedia waktu informan). Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan 

wawancara serta petunjuk tehnik lainnya oleh informan. 

 

Gowa, 12 Februari 2018 

Informan.                                                                 Penulis, 

 

 

 

      

Hakiki  Hilda Wati 
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SURAT KETERANGAN INFORMAN 

 

1. Biodata Peneliti : 

Nama    : Hilda Wati 

Umur    : 25 tahun 

Profesi    : Mahasiswa 

Fakultas/jurusan: Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Alamat    : Samata Gowa 

3. Biodata Informan 

Nama    : Herdi 

Umur    : 24 tahun 

Pekerjaan   : Remaja 

Alamat    : Desa Nanga Mbaling 

 Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal penelitian yang disesuaikan dengan kondisi 

dan tersedia waktu informan). Demikian dalam pelaksanaan  wawancara dan panduan 

wawancara serta petunjuk tehnik lainnya oleh informan. 

 

Gowa, 12 Februari 2018 

Informan.                                                                 Penulis, 

 

 

 

      

Herdi                                                                                  Hilda Wati 
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SURAT KETERANGAN INFORMAN 

 

1. Biodata Peneliti : 

Nama    : Hilda Wati 

Umur    : 25 tahun 

Profesi    : Mahasiswa 

Fakultas/jurusan: Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Alamat    : Samata Gowa 

2. Biodata Informan 

Nama    : Erin 

Umur    : 24 tahun 

Pekerjaan   : Remaja 

Alamat    : Desa Nanga Mbaling 

 Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (penelitidan informan 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal penelitian yang disesuaikan dengan kondisi 

dan tersedia waktu informan). Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan 

wawancara serta petunjuk tehnik lainnya oleh informan. 

 

Gowa, 13 Februari 2018 

Informan.                                                                 Penulis. 

 

 

 

      

Erin  Hilda Wati 
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SURAT KETERANGAN INFORMAN 

 

1. Biodata Peneliti : 

Nama    : Hilda Wati 

Umur    : 25tahun 

Profesi    : Mahasiswa 

Fakultas/jurusan: Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Alamat    : Samata Gowa 

2. Biodata Informan 

Nama    : Irwan 

Umur    : 25 Tahun 

Pekerjaan   : Remaja 

Alamat    : Desa Nanga Mbaling 

 Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal penelitian yang disesuaikan dengan kondisi 

dan tersedia waktu informan). Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan 

wawancara serta petunjuk tehnik lainnya oleh informan. 

 

Gowa, 13 Februari 2018 

Informan.                                                                 Penulis, 

 

 

      

 

Irwan Hilda Wati 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. PedomanWawancara( Penyuluh  Agama Islam ) 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai remaja yang suka minum Sopi? 

2. Problema remaja apa saja yang terjadi? 

3. Langkah –langkah yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi 

problema Remaja? 

4. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan remaja melakukan perilaku 

menyimpang? 

B . Pedoman Wawancara( Kepala Desa ) 

1. Bagaimana tanggapan bapak terkait remaja yang suka minum Sopi? 

2. Di desa ini bentuk-bentuk penyimpangan seperti apa yang dilakukan remaja? 

3. Apakah bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan remaja itu meresahkan 

masyarakat? 

C. Pedoman Wawancara ( Remaja ) 

1. Apa yang menyebabkan anda suka minumSopi? 

2. Apa yang menyebabkan anda suka Tawuran? 

3. Apa yang menyebabkan anda suka Balapan Liar? 

D . Pedoman Wawancara ( Tokoh Masyarakat ) 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai langkah-langlah Penyuluh Agama Islam 

dalam mengatasi remajabermasalah yang suka meminum Sopi, Tawuran dan 

Balapan Liar di Desa Nanga Mbaling? 

2. Menurut anda metode seperti apa yang harus dilakukan Penyuluh Agama 

Islam dalam mengatasi remajabermasalah yang suka meminum Sopi, Tawuran 

dan Balapan Liar? 
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               Wawancara bersama penyuluh agama Aliudin ( 30 ) 

 

Wawancara bersama Tokoh Masyarakat Usman (60 ) 
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Wawancara bersama Remaja Hakiki ( 22 thn ) 

 

              Wawancara bersama Remaja Herdi ( 24 thn ) 
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Wawancara bersama Remaja Erin ( 24 thn ) 

 

Wawancara bersama Remaja Irwan ( 25 thn ) 
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Wawancara bersama Kepala Desa Anwar ( 40 thn ) 
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