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PEDOMAN TRANSLITERASIARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof أ

 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.Vokal tungggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

 

3. Maddah 

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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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]. Sedangkanta 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]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah  atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Jika huruf يber-tasydiddi 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-

Qur’an), sunnah,khususdanumum.Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 
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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). 
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ABSTRAK 

Nama  : Sri Wahyuni 

NIM  : 50200113050 

Judul  :MetodeBimbinganPenyuluhan Agama Islam dalam 

MengatasiRemajaPutusSekolah di DesaTalagaBaru 

KecamatanLasalimu Sulawesi Tenggara 

 

Skripsi ini membahas tentang metode bimbingan dan penyuluhan 

Agama Islam dalam mengatasi remaja putus sekolah di Desa Talaga Baru 

Kecamatan Lasalimu Sulawesi Tenggara.Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Untuk 

mengetahui faktor  yang menyebabkan remaja putus sekolah di DesaTalaga Baru 

Kecamatan Lasalimu Sulawesi Tenggara. 2). Untuk mengetahui metode 

bimbingan dan penyuluhan Agama Islam dalam mengatasi remaja putus sekolah 

di DesaTalaga Baru Kecamatan Lasalimu Sulawesi Tenggara. 3) Faktor 

pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam dalam mengatasi Remaja 

putus sekolah di Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Sulawesi Tenggara. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan yang 

dilakukan adalah pendekatan Psikologi, dan pendekatan Sosiologi. Sumber data 

primer penelitian adalah penyuluh Agama Islam sebagai informan kunci dan 

informan tambahan Kepala Desa, orang tua remaja putus sekolah, dan Remaja 

putus sekolah. Pengumpulan data dengan menggunakan obeservasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1). Remaja putus sekolah di 

Desa Talaga Baru meningkat karena kurangnya Infrastruktur pendidikan dan 

kesadaran masyarakatnya akan pentingnya pendidikan, lemahnya perekonomian 

masyarakat dan kurangnya minat dan keinginan dari remaja untuk bersekolah. 2). 

Metode yang diterapkan oleh penyuluh Agama Islam dalam mengatasi remaja 

putus sekolah adalah metode pendekatan persuasive kepada remaja dan orang tua 

untuk menjalin kerjasama yang baik, membangun kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pendidikan melalui sosialisai dan ceramah. 3). factor pendukung 

penyuluhan Agama Islam dalam mengatasi remaja putus sekolah adanya 

kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah desa dengan meluncurkan program 

peningkatan SDM. Adapun factor penghambat adalah kurangnya pemahaman 

para orang tua akan pentingnya pendidikan dan letak geografis Desa yang jauh 

dari pusat kecamatan dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan katinting 

(perahu kecil). 

Implikasi Penelitian ini adalah: 1). Dengan adanya beberapa faktor di 

atas, diharapkan kepada Penyuluh Agama Islam harus lebih meningkatkan 

penyuluhan agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya pendidikan di Desa 

Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Sulawesi Tenggara. 2). Diharapkan kepada 

Penyuluh Agama Islam untuk meningkatkan lagi bimbingannya kepada 

masyarakat terlebih kepada orang tua yang anaknya putus sekolah untuk dapat 

diberikana rahan agar remaja rajin bersekolah. Sehingga masyarakat mengetahui 

pentingnya peranan penyuluhan agama islam dalam mengatasi remaja putus 

sekolah.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Putus sekolah merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang 

tak pernah berakhir.Masalah ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan 

penyebabnya, tidak hanya karena kondisi ekonomi, tetapi ada juga yang 

disebabkan oleh kekacauan dalam keluarga dan lingkungan. Pada masa sekarang 

pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer yang  memegang peranan penting 

pada saat orang–orang berlomba untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin, 

tetapi disisi lain ada sebagian  masyarakat yang tidak dapat  mengenyam 

pendidikan secara layak, baik dari tingkat dasar maupun sampai kejenjang yang 

lebih tinggi. Selain itu ada juga anggota masyarakat yang sudah  dapat 

mengenyam pendidikan dasar namun pada akhirnya putus sekolah. Ada beberapa 

faktor yang menyebabkan putus sekolah  seperti keterbatasan dana pendidikan 

karena kesulitan ekonomi, kurangnya fasilitas pendidikan dan karena adanya 

faktor lingkungan (pergaulan).1Pemenuhan hak pendidikan diperoleh secara 

formal di sekolah, secara informal melalui keluarga. Khususnya pendidikan  

formal tidak semua anak mendapatkan haknya karena kondisi yang 

memungkinkan orang tuanya tidak dapat memenuhinya. Kemiskinan karena 

tingkat pendidikan orang tua rendah merupakan salah satu faktor yang 

                                                           
1Basri, Hasan. “Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya.” 

(Jokjakarta: PustakaPelajar, 1996), h. 28. 
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mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak dalam bidang pendidikan formal 

sehingga mengalami putus sekolah.Orang tua memunyai peran penting terhadap 

keberhasilan anak, sedangkan tugas dan tanggung jawab untuk hal tersebut adalah 

tugas bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah serta anak itu sendiri. 

Remaja merupakan generasi penerus bangsa, apa bila generasi  muda 

rusak maka rusaklah masa depan suatu negara.2 Seiring dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, di satu aspek akan kehebatan dalam 

menghadirkan peralatan serba modern, yang dapat membantu kestabilan baik 

dalam hubungan manusia dengan Allah swt. maupun manusia dengan manusia 

yang lainnya. Akan tetapi, dibalik perkembangan tersebut dapat membawa 

manusia ke jalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku remaja sudah 

sangat mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat dalam 

melakukan perilaku menyimpang seperti mabuk-mabukan, merokok, tawuran, 

judi yang  membuat kemalasan untuk sekolah bagi anak. Namun Kebanyakan  

malah  menganggapnya sudah tidak asing. Semua bentuk kenakalan  itu 

merupakan bagian dari perilaku menyimpang yang akan merugikan. Sebagai 

orang tua, wajib mengerti dan peduli.3 

Pihak-pihak yang bertangung jawab terhadap problematika remaja 

putus sekolah adalah orang tua dan bimbingan penyuluh Agama Islam bahwa 

sangat penting dalam  menanamkan  nilai-nilai  moral dan Agama kepada anak. 

                                                           
2Abrasyi (al), M. Athiyah. Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993), h. 1 
3Prayitno, Msa, E. & Erman Amt, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling (Cet. I: 

Jakarta: RinekaCipta, 100), h. 29. 
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Persoalan remaja putus sekolah menjadi persoalan yang sangat 

memperihatinkan dan membutuhkan penanganan sesegera mungkin, persoalan ini 

bukan hanya terjadi pada masyarakat kota tetapi persolan ini sudah menjadi 

kompleks di negeri ini, mulai dari kota besar sampai di desa. Salah satu desa yang 

mengalami persoalan ini adalah Desa Talaga Baru yang berada di Kecmatan 

Lasalimu Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tengggara.Kondisi sosial dari Desa 

Talaga Baru jauh tertinggal dari desa-desa lain di Propinsi Sulawesi Tenggara, 

ketertinggalan ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memadai. 

Indikator Perkembangan suuatu tergantung dari tingkatan pendidikan 

masyarakat desa karena semakin tinggi pendidkan masyarakat  maka semakin 

tinggi sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan salah satu 

faktor yang menentukan kemajuan suatu wilayah. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian  ini berjudul “Metode Bimbingan dan Penyuluhan Agama 

Islam dalam  Mengatasi  Remaja Putus Sekolah di Desa Talaga Baru Kecamatan 

Lasalimu Sulawesi Tenggara”. Metode yang dilakukan Penyuluh Agama Islam  

kepada remaja putus sekolah yaitu pendekatan kepada remaja putus sekolah 

sehingga terjadi keseimbangan dan  keterbukaan  untuk  memudahkan  

bimbingan,  pengawasan  untuk  mengontrol  perkembangan remaja, dan kerja 

sama dengan keluarga dalam penanaman nilai-nilai moral kepada remaja. Maka 

penelitian ini difokuskan pada ruang  lingkup tentang “Metode Bimbingan 

Penyuluh  Agama Islam dalam Mengatasi  Remaja Putus Sekolah”. Agar tidak 
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menjadi luas dalam pembahasan, maka penulis mengemukakan bahwa yang 

menjadi fokus penelitian  ini yaitu : 

a. Penyebab Remaja Putus Sekolah di Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu 

Sulawesi Tenggara. 

b. Metode Bimbingan penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Remaja Putus 

Sekolah di Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Sulawesi Tenggara. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul “Metode Bimbingan Penyuluh Agama Islam 

dalam Mengatasi Remaja Putus Sekolah” di DesaTalaga Baru Kecamatan 

Lasalimu Sulawesi Tenggara. Berdasarkan judul tersebut  maka deskripsi 

fokus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penyebab Remaja Putus Sekolah di Desa Talaga Baru Kecamatan 

Lasalimu Sulawesi Tenggara : 

a) Ekonomi rendah. 

b) Faktor lingkungan. 

c) Kurangnya pengawasan dan bimbingan . 

2. Metode Bimbingan Penyuluhan Agama Islam dalam  mengatasi  Remaja 

Putus Sekolah di Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Selawesi 

Tenggara: 

a) Menanamkan pendidikan Islam kepada remaja putus sekolah. 

b) Memberikan layanan yang baik tentang bimbingan dan penyuluhan 

Agama Islam kepada remaja putus sekolah. 

c) Memberikan pendekatan yang bersifat motivasi. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok masalah  yang  akan  diteliti  yaitu  Metode 

Bimbingan Penyuluhan Agama Islam Terhadap Remaja Putus Sekolah, maka 

penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut : 

1. Faktor apa  yang  menyebabkan  remaja putus sekolah di Desa Talaga 

Baru Kecamatan Lasalimu? 

2. Bagaimana Metode bimbingan  penyuluh  Agama  Islam  dalam  

mengatasi  remaja putus sekolah di Desa Talaga Baru Kecamatan 

Lasalimu? 

D. Kajian Pustaka /Penelitian terdahulu 

1. Hubungannya dengan Buku-Buku  

Buku “Bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah”  yang 

disusun oleh Thoirin, menjelaskan  tentang  pengertian bimbingan dan  konseling 

dan langkah-langkah bimbingan bimbingan di sekolah.4  

Buku “Bimbinngan Dan Konseling” yang disusun oleh Fenti 

Hikmawati, menjelaskan  tentang  langkah-langkah dan  teknik-teknik bimbingan  

dan konselling.5 

Buku “Psikoligi Umum” yang disusun oleh Laura A. King, 

menjelaskan tentang pemecahan masalah.6 

Buku “Pengantar Bimbingan dan Konseling” yang disusun oleh Yusuf 

Gunawan, menjelaskan tentang proses yang dilakukan secara kontinitas dengan 

                                                           
4Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasa (Jakarta: Raja, 

Gravindo Persada, 2007), h. 15. 
5Fengki Hikmawati, Bimbingan dan Konseling (Jakarta; Raja Gravindo persada, 

2004), h. 2. 
6Laura A. King, Psikologi Umum (Bandung; Cv Pustaka Setia, 2010), h. 18. 
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adanya perubahan  melalui  waktu  atau serangkaian kegiatan dan langkah-

langkah menuju suatu tujuan.7 

2. Hubungan dengan Penelitian Terdahulu 

a. Skripsi Ardi Irawan dari jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, dengan  

judul penelitiannya adalah “Upaya Bimbingan dan Konseling Islam dalam 

Menanggulangi Perilaku Menyimpang Siswa SMAN 1 Tinggi Moncong 

Kabupaten Gowa”.8Perbedaan dengan skripsi  penulis adalah  perbedaan  

tindakan penyelesaian masalahnya. 

b. Skripsi Muh. Arif dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, dengan 

judul penelitiannya adalah “Upaya Bimbingan Konseling (BK) dalalm 

Mengatasi Kanakalan Remaja di SMP Guppi Samata Kelurahan Romang 

Polong Kecamatan Sompa Opu Kabupaten Gowa.9 Perbedaan dengan skripsi 

penulis adalah upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada pada remaja 

putus sekolah. 

c. Skripsi Ria Rezky Amir dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 

dengan judul penelitiannya adalah “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam 

Menangani Remaja Putus Sekolah di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo 

                                                           
7Yusuf Gunawan, Pengantar Bimbingan dan Konseling (Jakarta; Rineka Cipta, 

2009), h. 10. 
8Ardi Irawan, Upaya Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menanggulangi prilaku 

Menyimpang Siswa SMAN 1 Tinggi Moncong Kabupaten Gowa (Skripsi, Fakultas dan 

Komunikaasi UIN Alauddin, Makassar, 2004) 
9Muh. Ari, Upaya Bimbingan Konseling (BK) Dalalm Mengatasi Kanakalan Remaja 

diSMPGuppi Samata KelurahanRomang Polong Kecamatan Sompa Opu Kabupaten Gowa 

(Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin, Makssar,2014). 
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Kabupaten Sopeng.”10 Perbedaan dengan skripsi penulis adalah metode 

mengatasi remaja putus sekolah. 

E. Tujuan dan Kegunaan Peneliitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui  faktor  yang menyebabkan remaja putus sekolah di Desa 

Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Sulawesi Tenggara. 

b. Untuk mengetahui metode bimbingan dan penyuluhan Agama Islam dalam 

mengatasi  remaja putus sekolah di Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu 

Sulawesi Tenggara. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Memberikan pengetahuan tentang bimbingan penyuluhan Agama Islam 

dalam mengatasi remaja putus sekolah. 

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 jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai  bahan  masukan  kepada para penyuluh Agama Islam, maupun 

masyarakat dalam melakukan bimbingan penyuluhan di tempat (Desa 

Talaga Baru), serta berguna bagi para penyuluh  maupun orang tua 

dalam melakukan bimbingan kepada anak. 

                                                           
10Nadiratul Izzat, Upaya Guru BK (Bimbingan Konseling) dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Siswa di SMPN 17 Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba (Skripsi, 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin, Makssar,2014). 
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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 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Agama Islam 

Menurut HM. Arifin  mengemukakan rumusan bimbingan penyuluhan 

Agama di dalam bukunya “Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan 

Penyuluhan Agama” adalah sebagai berikut: 

“Segala kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangkain memberikan bantuan 

kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan 

hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena timbul 

kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, 

sehinggga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagian hidup 

saat sekarang dan masa depannya.1 

Didalam bukunya yang lain “Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan 

Penyuluhan Agama”, definisi bimbingan dan penyuluhan Agama adalah sebagai 

berikut : 

Bimbingan penyuluhan Agama ialah usaha pemberian bantuan kepada 

seseorang yang  mengalami kesulitan baik lahiriyah maupun batiniyah yang 

menyangkut kehidupan di masa kini dan masa mendatang. Bantuan tersebut 

berupa pertolongan di bidang mental dan spritual, agar orang yang bersangkutan 

mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui 

darongan dari kekuatan iman dan taqwaannya kepada Tuhannya. 

                                                           
1H.M. Arifin, Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan Agama (Jakarta: Golden 

Terayon, 1987).h.8. 
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Menurut Thohari Musnamar dalam Bukunya “Dasar-dasar Konseptual 

Bimbingan dan Konseling Islam  ialah : 

“Bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar 

mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat 

mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat.2 

Menurut Rosyidan memberikan pengertian bimbingan dan penyuluhan 

Agama yang dikutip oleh Imam Sayuti Farid sebagai berikut : 

“Bimbingan dan penyuluhan Agama Islam adalah suatu proses pemberian bantuan 

kepada individu atau kelompok masyarakat dengan tujuan untuk memfungsikan 

seoptimal mungkin nilai-nilai keagamaan dalam kebulatan pribadi atau tatanan  

masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat.3 

Berdasarkan beberapa definisi bimbingan dan penyuluan Agama di 

atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Bahwa bimbingan penyuluhan Agama Islam merupakan proses kegiatan 

ataupun usaha yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan sadar di dalam 

memberikan bantuan  terhadap orang lain. 

b. Bimbingan penyuluhan diberikan agar seseorang atau kelompok mampu 

melihat kenyataan dirinya sendiri maupun kenyataan kelompok, kemudian 

berusaha dengan kemampuannya tersebut untuk menginternalisasikan ajaran 

Agama dalam dirinya. 

                                                           
2Thohari Musnamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, 

(Jakarta: Raja Gravindo Persada,1992),h.5. 
3Imam Sayuti Farid, Bimbingan dan penyuluhan Agama Islam (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada).h.15 
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c. Bimbingan penyuluhan Agama Islam bertujuan untuk menciptakan situasi dan 

kondisi masyarakat yang mengamalkan ajaran Agama dan dari situ timbul 

pancaran kehidupan keagamaan yang sejahtera dan bahagia. 

d. Bantuan tidak hanya diberikan bagi mereka yang bermasalah, tetapi juga bagi 

mereka yang tidak bermasalah dengan tujuan agar masalah yang dihadapi 

sesorang tidak menjalar pada individu yang lainnya. 

Landasan Bimbingan dan Penyuluhan Agama islam 

a. Landasan Historis 

Perhatian terhadap pengembangan potensi diri individual telah 

berkembang sejak zaman yunani kuno, hal ini dipelopori oleh plato dan 

aristoteles. Secara organisatoris dan ydiris formal, profesi BP/BK menunjukan 

kondisi yang semakin bagus, hanya saja dalam tataran implementasi masi 

mengalami kelemahan dalam berbagai aspeknya, seperti aspek manajemen, 

sumber daya (kualitas pribadi dan kemampuan professional, serta sarana dan 

prasaarana. 

b. Landasan filosofis 

Landasan ini terkait dengan cara pandang parah ahli berdasarkan oleh 

pikirnyatentang hakekat manusia, serta upaya-upaya untuk mengembangkan, 

mengangkat, atau memelihara nilai-nilai kemanusiaan manusia. Bimbingan juga 

merupakan kegiatan manusiawi yang terkait dengan upaya mengembangkan 

potensi insaniyah manusiah, sehinggah manusia senantiasa berada di jalur 

kehidupan yang beradap, bermartabat dan bermanfaat. 

c. Landasan social budaya 

Kebutuhan bimbingan timbul karena adanya masalah yang dihadapi 

individu yang terlibat dalam kehidupan masyarakat.Semakin rumit struktur 
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masyarakat dan keadaannya, semakin banyak dan rumit pula masalahyang 

dihadapi. Dengan kata lain, bimbingan dibutuhkan karena adanya factor-faktor 

yang menambah rumitnya keadaan masyarakat dimana individu hidup. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya: 

a) Adanya perubahan konstelasi keluarga. 

Kecenderungan kehidupan kelurga yang tidak harmonis,sangatlah 

tidak diharapkan, karena bagaimanapun keadaan keluarga sangatlah berpengaruh 

kepada kehidupan masyarakat, bangsa an Negara. Keutuhan, kestabilan, dan 

keharmonisan keluarga yang diwarnai nilai nilai agamaakan melahirkan generasi 

muda yang berakhlak mulia dan juga suasana kehidupan masyarakat yang 

harmonis. Apabila yang terjadi malah sebaliknya, maka ketidak harmonisan yang 

akan di rasakan. 

b) Perkrmbangan pendiikan 

Arah yamg mendingi tampakk dalam bertambahnya kesempatan dan 

kemungkinan bagi siswa untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi.Arah ini menimbulkan kebutuhan bibingan bagi siswa-siswa untuk memilih 

krlanjutan sekolah yang palimg tepat bagi mereka. 

c) Perubahan dunia kerja/karir 

Saat ini masalah karir telah menjadi komponen layanan bibingan yang 

lebih penting di bandingkan sebelumnya. Hal ini di sebabpakn oleh adanya 

berbagai perbuhan,yaitu : 

1) Meningkatnya kebutuhan terhadap para perkerja yang professional dan 

memiliki keterampilan teknik. 

2) Bekembangnya berbagai jenis pekerjaan sebagai dampak dari penerapan 

teknologi maju. 

3) Berkembangnya perindistrian di berbagai daerah. 
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4) Berbagai pekerjaan yang baru memerlukan cara-cara pelayanan yang baru. 

5) Semakin bertambahnya jumlah para pekerja yang masih berusia terlalu dini 

untuk bekerja. 

d) Perkembangan komonikasi  

Dampak media komonikasi terhadap kehidupan manusia sangat besar, 

terutama terhadap anak-anak. Dalam hal ini layanan bimbingan yang 

memfasilitasi berkembangnya kemampuan anak dalam mengambil keputusan 

merupakan pendekatatan yang di anggap paling tepat 

e) Seksisme dan rasisme  

Seksisme merupakan paham yang menggunggulkan salah satu jenis 

kelamin dari jenis kelamin lainya. Sedangkan resismen merupakan paham yang 

mengunggulakan salah satu ras dari ras yang lain. 

f) Kesehatan mental 

Kesehatan mental ini berhubungan denagan gangguan emosioanal 

atau masalah kejiwaan.Layanan bimbingan diselenggarakan dalam upaya 

mengembangakan mental yang sehat, dan menyembuhkan serta mencegah 

timbulnya mental yang tidak sehat. 

d. Landasan Biologis 

Karena manusia memiliki unsur jasmaniah atau biologis, manusia 

memiliki berbagai kebutuhan biologis yang harus dipenuhinya, semisal makan, 

minum, menghirup udara, berpakaian, bertempat tinggal, dsb.Upaya untuk 

memenuhi kebutuhan jasmaniah tersebut dapat dilakukan manusia selaras dengan 

ketentuan dan petunjuk Allah, bias pula tidak, dan penyimpangan dari ketentuan 

dan petunjuk Allah itu bias dilakukan manusia secara sadar ataupun tidak. 

 

 



14 
 

 
 

e. Landasan Psikologis 

Sesuai dengan hakekatnya, manusia memerlukan pula pemenuhan 

kebutuhan rohaniah dalam arti psikologis.Seperti telah diketahui, manusia 

dianugerahi kemampuan rohaniah (psikologis) pendengaran, penglihatan, dan 

kalbu atau dalam bahasa sehari hari dikenal dengan kemampuan cipta, rasa dan 

kersa. Secara luas untuk bias hidup bahagia, manusia memerlukan keadaan mental 

psikologis yang baik (selaras dan seimbang). 

f. Landasan religious 

Landasan religius bimbingan secara umum pada dasarnya ingin 

menetapkan klien sebagai Tuhan dengan segenap kemuliaannya menjadi fokus 

sentral upaya bimbingan dan konseling. 

Terdapat pula landasan yang berdasarkan pada kitab suci Alquran, 

salah satunya dalam Alqur’an surah Ali Imran ayat 104 : 

Q.S 3:104 

ةٌ يَّدْعُوْنَ الِىَ الْخَيْرِ وَيَأمُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ  نْكُمْ امَُّ وَلْتكَُنْ مِّ

ىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 
 وَاوُل ٰۤ

Artinya : 

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 

mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung". 

 

B. Unsur-Unsur Bimbingan Penyuluhan Agama Islam 

1. Konselor 

Konselor atau pembimbing adalah seseorang yang keahliannya 

mempunyai kewenangan untuk membimbing atau memberikan bantuan kepada 
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orang lain yang sedang megalami masalah dan tidak mampu menyelesaikan 

masalahnya sendiri.4 

Kemudian dapat diungkapkan tentang fungsi konselor adalah sebagai 

berikut:  

a. Memimpin konseli untuk menerima tanggung jawab atas perilaku dan hasil 

kehidupannya. 

b.  Membantu konseli menemukan dirinya yang sebenarnya dan kemudian 

membantu konseli untuk memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri.  

c. Membantu konseli menerima dengan rasa gembira tanggung jawab sosial 

memberikan keberanian yang akan membebaskan konseli dari komplikasi 

perasaan Inferior, dan membantu konseli mengarahkan dorongannya kepada 

cara sosial yang konstruktif. 

d. Selain membantu konseli membebaskan diri dari rasa bermasalah yang tidak 

sehat pada saat yang sama membantu konseling untuk berani menerima dan 

menegaskan ketegangan spritual yang melekat pada sifat-sifat dasar manusia.5 

Menurut Thohari Musnamar dalam bukunya “Dasar-dasar Konseptual 

Bimbingan dan Konseling Islam” mengatakan bahwa : 

َّبعِكَُهَلۡمُوۡس  رُشۡد ٰٓىاتَ اتعُلَِّمَناِنَۡعلَ  ىلهَٗقاَلَ عُلِّمۡتمَِمَّ  

Artinya: 

“Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku 

ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu”. 

                                                           
4Sjahudi Sirodj, Pengantar Kriminologi dan Sosiologi (Bandung: Tarsito,1991), h.90. 
5WS. Winkel, Psikologi Pengajaran (Jakarta: Grasindo,1991),h.87. 
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Sejalan dengan Al-Quran dan Hadist, syarat yang harus dipenuhi oleh 

pembimbing konseling Islam itu dapat dibedakan sebagai berikut : 

a. Kemampuan profesional (keahlian); 

b. Sifat kepribadian yang baik (akhlaqul karimah); 

c. Kemampuan kemasyarakatan (ber-ukhuwah islami) 

d. Ketakwaan kepada Allah.6 

a. Klien 

Adapun menurut WS. Winkel memberikan syarat-syarat bahwa 

seseorang itu dikatakan klien adalah sebagai berikut : 

a. Motivasi yang mengandung keinsyafan akan adanya suatu masalah, 

kesedihan untuk membicarakan masalah dengan konselor dan keinginan 

untuk mencari penyelesaian pada masalah itu. 

b. Keberanian untuk mengekspresikan diri, kemampuan untuk 

memberikan informasi atau data yang diperlukan. 

c. Keinsyafan akan tanggung jawab yang dipikul sendiri dan akan 

keharusan untuk berusaha sendiri. 

Seseorang dapat dikategorikan sebagai klien apabila memenuhi 

kriteria di atas.Seseorang yang mempunyai masalah perlu mendapatkan 

bimbingan dan penyuluhan agama apabila tidak mampu mengatasi masalahnya 

sendiri.Karena pada dasarnya orang yang bermasalah adalah orang yang jauh dari 

nilai-nilai agama.Maka keimanan dan ketaqwaan perlu dibangkitkan sehingga 

                                                           
6Thohari Musnamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, 

(Jakarta: Raja Gravindo Persada,1992),h.42. 
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dengan potensinya mempunyai kesadaran dalam mengatasi masalah yang 

dihadapi sehingga tercapai kebahagian hidup lahir batin.7 

C. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Penyuluhan Agama Islam 

1. Tujuan Bimbingan Penyuluhan Agama Islam 

Tujuan bimbngan dan konseling Islam menurut  Thohari Musnamar 

bahwa tujuan bimbingan penyuluhan Agama Islam dibedakan menjadi dua yakni : 

a. Tujuan Umum : 

Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya 

agar mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

b. Tujuan Khusus : 

1. Membantu individu agar tidak menghadapi masalah. 

2. Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. 

3. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi 

yang baik atau yang telah baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik 

sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.8 

Tujuan Bimbingan dan konseling islami menurut rumusan seminar 

nasional bimbingan dan konseling islami II adalah: 

a. Agar orang yakin bahwa Allah swt. adalah penolong utama dalam segala 

kesulitan. 

b. Agar orang sadar bahwa manusia tidak akan bebas dari masalah. Oleh karena 

itu manusia wajib berikhtiar dan berdoa agar dapat menghadapi  

                                                           
7WS. Winkel, Psikologi Pengajaran (Jakarta: Grasindo,1991), h. 89. 
8Thohari Musnamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, 

(Jakarta: Raja Gravindo Persada,1992),h.34. 
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masalahnyasecara wajar dan dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan 

ketentuan Allah. 

c. Agar orang sadar bahwa akal dan budi serta seluruh yang di anugerahkan oleh 

Tuhan harus difungsikan sesuai dengan ajaran Islam. 

Tujuan bimbingan penyuluhan Islam adalah membatu individu untuk 

menghadapi dan mengatasi masalahnya dengan memfungsikan nilai-nilai ajaran 

islam, sehingga diharapkan orang tersebut mampu memecahkan masalahnya 

sendiri dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

2. Fungsi Bimbingan Penyuluhan Agama Islam 

Fungsi bimbingan penyuluhan Agma Islam adalah sama dengan 

fungsi bimbingan penyuluhan pada umumnya, yakni sama-sama memberikan 

bantuan dalam rangka pengentasan masalah. Bedanya hanya terletak pada sifat 

bantuannya.Kalau bimbingan dan penyuluhan umum sifat bantuannya adalah 

umum, sedangkan bimbingan penyuluuhan Agama bantuan yang diberikan 

bersifat khusus yakni diarahkan pada ajaran Agama (Islam). 

Adapun fungsi bimbingan dan penyuluhan Agama menurut Thohari 

Musnamar adalah sebagai beriku: 

a. Fungsi preventif; 

Yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya 

maslah bagi dirinya. 

b. Fungsi kuratif atau korekktif; 

Yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang 

dialaminya atau dihadapinya. 
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c. Fungsi presenvatif; 

Yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang 

semula tidak baik (terpecahkan) itu kembali menjadi  

 tidak baik (menimbulkan masalah kembali). 

d. Fungsi developmental atau pengembangan;  

Yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi 

dan kondisi yang lebih baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, 

sehingga tidak memungkinnya menjadi sebab munculnya masalah 

baginya.9 

D. Metode Bimbingan Penyuluhan Agama Islam 

Metode dari segi bahasa berasal dari dua kata yaitu “Meta” (melalui) 

dan “Hodos”  (jalan, cara). Dengan demikian metode dapat diartikan suatu cara 

atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan.  Metode secara etimologi, 

istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata “metodos” yang berarti 

cara atau jalan. Sedangkan secara semantic, metode berarti cara-cara atau jalan 

yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan 

efisien.Efektif artinya antara biaya, tenaga dan waktu seimbang, dan efisien 

artinya suatu yang berkenaan dengan suatu hasil. 

Bimbingan dan penyuluhan agama dalam pelaksanaanya lebih 

menekankan  keagamaannya yaitu memberikan kecerahan batin sesuai dengan 

ajaran Islam. 

                                                           
9Thohari Musnamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, 

(Jakarta: Raja Gravindo Persada,1992),h.42. 
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Adapun teknik yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan 

penyuluhan agama beserta langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Metode Konseling Individual (Adler) 

a. Pengertian metode Konseling Individual (Adler.) 

Pendekatan Adler juga dikenal sebagai psikologi individual, didasari 

oleh pandangan holistik (pandangan secara keseluruhan) mengenai pribadi atau 

manusia. Individual yang dimaksud  bukan berarti bahwa pendekatan Adler ini 

dipusatkan kepada individu sebagai lawan dari kelompok manusia. Tetapi kata itu 

berarti bahwa manusia dipandang sebagai suatu kesatuan atau suatu keseluruhan 

yang tidak dapat dipisah-pisahkan.Salah satu dari pandangan demikian ialah 

bahwa klien seyogyanya dipandang sebagai suatu bagian terpadu dari suatu sistem 

sosial.10 

b. Tujuan Konseling Individual (Adler) 

Konseling Adler membahas tentang seluruh aspek individu, aspek 

fisik, aspek emosional, intelektual, dan spritual, dan aspek-aspek tersebut 

berinteraksi dalam kesatuan self (jati diri). 

Di dalam modul konseling tentang konseling individual Adler 

disebutkan secara umum, tujuan yang paling bersifat terapi konseling Adler 

adalah membantu individu untuk mengatasi perasaan rendah diri (inferionitas) 

mereka. 

Tujuan-tujuan yang lebih khusus adalah membawa klien kembali ke 

jalan perkembangannya dalam upaya untuk membentuk kembali 

                                                           

10Elia Flurientin, Metode Bimbingan (Malang: Perpustakan UGM, 2001), h. 9 
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perkembangannya tersebut dan membantu klien memahami hidupnya dan situasi 

masyarakat pada saat ini. Tujuan ini meliputi 

1. Membantu individu mengurangi penilaian yang negatif terhadap jati diri 

perasaan-perasaan inferioritas. 

2. Membantu individu membetulkan persepsi-persepsinya dengan 

kejadian-kejadian dan pada saat yang sama mengembangkan 

seperangkat tujuan yang baru, kemana tingkah laku tersebut diarahkan. 

3. Mengembangkan kembali sosial interest individu dengan interaksi 

sosialnya. 

Berdasarkan tujuan tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa konseling 

dengan pendekatanadler mempunyai empat tujuan pokok yang selaras dengan 

empat tahap dalam proses terapi yaitu: 

a. Untuk membentuk dan memelihara hubungan empatik diantara klien dengan 

konselor yang didasarkan atas saling mempercayai dan menghargai dimana 

klien merasa dipahami dan diterima oleh konselor. 

b. Untuk membantu klien memahami kepercayaan-kepercayaan, persaan-

perasaan, motif-motif dan tujuan yang menentukan gaya hidup mereka. 

c. Untuk membantu klien mengembangkan wawasan tentang  gaya hidup mereka 

dan untuk menjadi sadar tentang tujuan mereka yang salah dan tingkah laku-

tingkah laku yang merugikan dirinya. 
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d. Untuk membantu klien memikirkan wawasan dan alternatif-alternatif untuk 

mengubah dan membuat komitmen tentang program yang diorientasikan pada 

tujuan11 

2. Metode Wawancara 

Salah satu cara untuk memperoleh fakta, metode wawancara masi 

banyak dimanfaatkan, karena interview bergantung pada tujuan fakta apa 

yang dikehendaki serta untuk siapa fakta tersebut akan digunakan. 

3. Group Guidance (Bimbingan Kelompok) 

Bimbingan bersama (group guidance), ada kontak antara ahli 

bimbingan dengan sekolompok klien yang agak besar, mereka mendengarkan 

ceramah, ikut aktif berdiskusi, serta menggunakan kesempatan untuk tanya jawab. 

Tujuan utama bimbingan kelompok ini adalah penyebaran informasi mengenai 

penyesuaian diri dengan berbagai kehidupan klien. 

4. Educative Method (Metode Pencerahan) 

Metode ini hampir sama dengan metode client-centered. Inti dari 

metode ini adalah pembersihan insight dan klarifikasi (pencerahan) terhadap 

unsur-unsur kejiwaan yang menjadi sumber konflik seseorang.Sikap konselor 

ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk 

mengekspresikan (melahirkan) segala gangguan kejiwaan yang disadari menjadi 

permasalahan baginya.12 

 

 

                                                           
11Elia Flurientin, Metode Bimbingan (Malang: Perpustakan UGM, 2001), h. 36-37 
12Amin, Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta: Amzah. 2010), h. 74. 
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E. Remaja Putus Sekolah 

 Remaja putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami 

keterlantaran karena  sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan 

perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa 

memperhatikan hak-hak anak untuk smendapatkan pendidikan yang layak. Di 

Indonesia banyak terdapat anak-anak mengalami putus sekolah dengan berbagai 

alasan yang tentunya tidak terlepas dari perhatian orang tuanya sendiri.13 

 Faktor-faktor yang menyebabkan remaja putus sekolah yaitu faktor 

internal dan eksternal yaitu : 

1. Faktor Internal yaitu: 

a. Dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan malas untuk pergi sekolah 

karena  merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan 

sekolahnya, sering dicemohkan karena tidak mampu membayar 

kewajiban  biaya sekolah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

b. Karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak bermain seperti play 

stasion sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas , prestasi di 

sekolah menurun dan malu pergi kembali ke sekolah. 

c. Anak yang kena sanksi karena malas atau tidak pernah datang ke sekolah 

sehingga kena droup out. 

2. Faktor eksternal yaitu: 

a. Keadaan status ekonomi keluarga 

                                                           
13Rina Linda, Anak Putus Sekolah http://Rinalinda. 

Wordpress.com/2011/12/29/anak-putus-sekolah ( Diakses pada tanggal 30 Maret 2012 ). 

http://rinalinda/


24 
 

 
 

Ekonomi yang kurang mencukupi atau kurang mempenuhi memang 

bukan suatu hal yang ganjil lagi bagi masyarakat.Apabila ekonomi keluarga 

merasa serba kekurangan, untuk lebih tidak menyekolahkan anaknya karena 

mengingat biaya sekolah yang mahal. 

b. Kurangnya perhatian dari orang tua 

Perhatian memang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan 

anak agar lebih semangat dan termotivasi. Kurangnya perhatian  akan sekolahnya, 

bisa menjadikan anak tersebut juga tidak tertarik dengan sekolah. 

c. Hubungan orang tua kurang harmonis 

Hubungan di lingkungan keluarga kurang begitu harmonis, banyak 

contohnya hubungan yang kurang harmonis antara anak dan orang tua sehingga 

muncul kasus-kasus yang bermasalah bahkan hingga tragedi yang mengerikan 

seperti adanya penyiksaan, penggertakan yang memang kurang pantas jika 

diterapkan di dalam lingkup keluarga.14 

1. Masalah yang ditimbulkan Anak Putus Sekolah 

 Anak-anak pada hakikatnya harus memperoleh pendidikan yang 

layak, mereka seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara 

dini.Namun demikian, salah satu akibatnya karena tekanan kemiskinan dan 

kurangnya animo orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi si anak, dan 

sejumlah faktor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah 

                                                           
14Rina Linda, Anak Putus Sekola http://Rinalinda. 

Wordpress.com/2011/12/29/anak-putus-sekolah ( Diakses pada tanggal 30 Maret 2012 ). 

 

http://rinalinda/
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satu sumber kehidupan keluarga.Sedangkan masalah yang ditimbulkan adalah 

pencurian, minum minuman keras, mabuk-mabukan, judi dan lain-lain. 

 Menurut Johannes Muller kemiskinan dan ketimpangan struktur 

institusional adalah variable utama yang mengakibatkan kesempatan masyarakat 

terutama anak putus sekolah karena untuk memperoleh pendidikan menjadi 

terhambat.Akibat tekanan kemiskinan dan latar belakang sosial orang tua 

kebanyakan yang kurang berpendidikan.  Anak putus sekolah relative ketinggalan 

dibandingkan dengan teman-temannya yang lain dan tak jarang pula mereka 

kemudian putus sekolah di tegah jalan karena orang tuanya tidak memiliki biaya 

yang cukup untuk menyekolahkan anak mereka. Berbeda dengan anak-anak atas 

yang ekonominya mapan dan terpelajar.Mereka sejak kecil sudah di dukung oleh 

fasilitas belajar yang memadai.Anak-anak dari keluarga miskin di daerah 

pedesaan pada umumnya hanya memiliki fasilitas yang seadanya, dan yang paling 

memperhatinkan orang tua si anak bersikap acuh tak acuh pada urusan sekolah 

anaknya. 

 Akibatnya anak putus sekolah yang seharusnya mendapatkan 

bimbingan oleh guru maupun orang tuanya sendiri baik dari segi moral, 

pengetahuan, maupun pedoman dalam hal sosial kemasyarakatan tidak terpenuhi 

padahal masa pertumbuhan anak harus di barengi dengan bekal bimbingan 

berkesinambungan karena seorang anak adalah jiwa-jiwa lepas dan penuh dengan 

godaan yang membeludak ketika hal tersebut tidak terpenuhi rutinitas keseharian 

mereka lalui sesuai dengan mayoritas alur kehidupan di sekitar lingkungannya. 
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 Sebuah rutinitas negatif yang mayoritas dan teratur akan 

mengalahkan sebuah rutinitas positif yang minoritas begitulah yang terjadi dengan 

anak putus sekolah. Dalam realita di masyarakat beberapa efek yang ditimbulkan 

oleh anak putus sekolah itu sendiri baik dari internal anak itu sendiri maupun 

eksternalnya, yaitu : 

a. Pengangguran 

Mencari pekerjaan di era sekarang ini, harus bisa baca tulis dan 

menghitung, minimal tamatan SMA itu pun hanya mendapatkan pekerjaan yang 

berkisar pembantu rumah tangga, baby sister dan lain-lain.Jadi semakin sulitnya 

anak yang putus sekolah untuk mendapatkkan pekerjaan yang berpenghasilan 

yang layak.Dari pendidikan juga belum ada kurikulum yang mampu menciptakan 

dan mengembangkan kemandirian sumber daya manusia yang sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja. 

b. Kenakalan remaja 

Masalah yang serius dimunculkan oleh anak putus sekolah seperti 

tawuran, ngebut-ngebutan di jalan, minum-minuman keras dan perkelahian 

diantaranya sehingga dapat menjadi sumber masalah.Karena tidak adanya 

kegiatan yang menentu dapat menimbulkan kelompok-kelompok atau geng yang 

bersifat negativ yang pada akhirnya meresahkan warga sekitarnya.Kenakalan 

remaja merupakan produk dari konstitusi detektif mental dan emosi-emosi 

mental.Artinya sebuah bimbingan sangat di butuhkan oleh anak sebagai 

penunjang untuk perkembangan emosionalnya yang baik. 

c. Perasaan Minder dan Rendah Diri 
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Masalah sosial yang ditimbulkan oleh anak putus sekolah berakibat 

pada dirinya sendiri yaitu pada kon15disi kejiwaan anak tersebut, pergaulannya 

semakin sempit karena ruang terbatasi oleh dirinya sendiri sehingga potensi untuk 

berkembang   ke dalam hal-hal yang positif  menjadi terhalang. Hanya dengan 

generasi penerus yang terdidik dan cerdas serta bermoral, maka generasi penerus 

bangsa bisa dibayangkan titik terangnya.15 

2. Metode Mengatasi Remaja Putus Sekolah 

Islam membolehkan melakukan tindakan fisik (tindakan mendidik) 

terhadap anak.Seorang laki-laki sebagai ayah maupun perempuan sebagai ibu di 

dalam suatu keluarga memiliki kewajiban bersama untuk berkorban guna 

kepentingan bersama.  Kedudukan laki-laki ataupun perempuan di dalam keluarga 

memiliki hak yang sama, untuk ikut melakukan kekuasaan demi keselamatan, 

kebahagian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Sebagai ahli ilmu jiwa 

anak menetapkan masa remaja dengan umur 13-18.Masa ini boleh dikatakan 

periode sekolah menengah, karena pada umur tersebut anak masih berada pada 

jenjang sekolah menengah.16 

Memperhatikan faktor-faktor penyebab remaja putus sekolah di atas, 

dapat dirumuskan metode yang ditempuh untuk mengatasi remaja putus sekolah 

tersebut, yaitu sebagai berikut: 

a. Metode Counseling (Konseling) 

                                                           
 

 
15Ria Rezky Amir.”Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Remaja 

Putus Sekolah di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng( Skripsi, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2014).h.23. 
16 Mahjuddin, Membina Akhlak Anak (Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 72.  
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Metode konseling adalah metode yang bertujuan agar klien dapat 

mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri secara realistis dalam proses 

penyesuaian dengan lingkungan, Dalam pelaksanaan konseling diharapkan 

konseli dapat mengubah sikap sehingga ia dapat lebih baik menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya.17 

b. Metode Pemberian Bantuan (Pendampingan) 

Pemberian bantuan atau pendampingan merupakan metode yang 

efektif karena dapat merealisasikan langkah-langkah alternatif bentuk bantuan 

berdasarkan masalah dan latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya 

masalah.Langkah pemberian bantuan ini dilaksanakan dengan berbagai 

pendekatan dan teknik pemberian bantuan.18 

c. Metode Perhatian 

Metode perhatian ini tidak lain adalah untuk mencurahkan, 

memerhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan 

akidah dan moral, persiapan spiritual dan sosial, disamping selalu bertanya 

tentang situasi pendidikan jasmani daya hasil ilmiahnya.19 

 

                                                           
17Yusuf Gunawan, Pengantar Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Gramedia, 

1992), h. 141. 
18Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 31. 

19Zakia Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: CV. 

Ruhana, 1995), h. 64. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif 

deskriptif yang lebih dikenal dengan istilah naturalistic inquiry (ingkuiri 

alamiah).1Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan 

perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif  adalah penelitian 

yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis 

mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki 

untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.2Pandangan lain mengatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan 

memperkuat prediksi terhadap gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh 

di lapangan.3 

Berdasarkan pada dua pandangan di atas, maka penelitian kualitatif 

dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan 

penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Penulis langsung mengamati 

peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan Metode 

Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Remaja Putus Sekolah di 

Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Sulawesi Tenggara. 

2. Lokasi Penelitian 

                                                           
1Lexy  J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung :Remaja Rosdaya 

Karya, 1995), h. 15. 
2Lexy  J. Maleong, Metodologi Penelitian, h. 11. 
3Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya (Cet,IV; Jakarta : 

Bumi Aksara,2007),h.14. 
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S.Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan 

kegiatan.4Sesuai dengan judul penelitian, penulis mengambil obyek penelitian di 

Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Sulawesi Tenggara karena di desa 

tersebut banyak remaja putus sekolah. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Bimbingan 

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.5Pendekatan bimbingan yang dimaksudkan adalah sebuah sudut 

pandang yang melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai sebuah bentuk 

pembinaan, dalam memberikan bimbingan penyuluhan terhadap remaja putus 

sekolah.Pendekatan ini di gunakan karena objek yang diteliti membutuhkan 

bantuan jasa ilmu tersebut unuk mengetahui kesulitan-kesulitan individu sehingga 

di berikan bantuan atau bimbingan. 

2. Pendekatan Psikologi 

Psikologi meliputi ilmu ilmu pengetahuan mengenai jiwa diperoleh 

secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang meliputi spekulasi mengenai 

jiwa itu.Psikologi berbicara tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan 

sebagai gejala-gejala dari jiwa.Pendekatan psikologi mengamati tentang tingkah 

laku manusia yang dihubungkan dengan tingkah laku yang lainnya dan 

                                                           
4S  Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996), h.43. 
5Bimowalgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Ed.IV (Cet.II: Yogyakarta 

:PT. Andi Offset, 1993), h.2. 
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selanjutnya dirumuskan tentang hukum-hukum kejiwaan manusia.6Pendekatan 

psikologi digunakan untuk melihat dan mengetahui bagaimana metode mengatasi 

remaja putus sekolah. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasipikasikan 

sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh penulis secara 

langsung yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan nara sumber.7Dalam 

penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Penyuluh Agama 

Islam.Informan tambahan, kepala dusun, remaja putus sekolah dan orng tua 

remaja putus sekolah. 

2. Sumber Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data 

sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan pengumpulan data 

dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, 

jurnal, majalah, koran, ataupun karya tulis lainnya. Ataupun memanfaatkan 

dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan 

aspek yang diteliti. 

 

 

 

                                                           
6Mufida, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-Malang 

Press, 2008), h.55. 
7Safuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998), h. 91. 
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D. Teknik Pengumpulan  Data 

1. Observasi 

Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.8Hal yang 

hendak di observasi harus diperhitungkan secara detail.Dengan metode observasi 

ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi 

gerakan-gerakan dari raut wajah pun mempengaruhi observasi yang dilakukan. 

2. Wawancara 

Merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan, dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan 

detail.9Wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan baris 

besar pokok-pokok yang ditanyakan pada nara sumber dalam proses wawancara. 

Penyusunan pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan.10 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari dokumen yang artinya barang-barang  yang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan 

sebagainya. Hasil penelitian dari hasil observasi dan wawancara, akan lebih 

kridibel dan dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi ini digunakan 

                                                           
8Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Cet. VIII; Jakarta :PT. 

BumiAksara, 2007, 2007), h. 70 
9CholidNarbukodan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian,h.82. 
10Lexy  J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 136. 
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untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada di lapangan  yang  relevan 

dengan pembahasan penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, 

yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, 

menafsirkan data sehingga pelaporan hasil penelitian.Peneliti sebagai instrumen 

harus berkemampuan dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu 

peneliti tidak lepas dari instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

meliputi: pedoman wawancara dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah 

dipersiapkan, kamera, alat perekam, buku catatan dan pulpen. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisi  Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis adalah deskriptif 

kualitatif. Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara 

sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya 

untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan 

menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.11 

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 

                                                           

11Neon Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta; RAKE SARASIN, h, 

183. 
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penulis juga harus kembali lagi kelapangan untuk memperoleh data yang 

dianggap perlu dan mengolahnya kembali.12 

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan 

penelitian ini bersifat kualitatif.Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak 

atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan tingkat nilai kepercayaan masyarakat 

terhadap nilai rupiah menurun. Dalam memperoleh data tersebut penulis 

menggunakan metode analisis data kualitatif model Miles dan Hubermen dalam 

Sugiono, terdapat 3 tahap sebagai berikut : 

1. Reduksi Data (data Reduction)  

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk 

menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang bersumber 

dari catatan tertulis di lapangan.13Reduksi ini 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 mana yang dibutuhkan dengan 

                                                           
12Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif :Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian (Cet.III; Malang: Uniamuh Malang,2005), h.15. 
13Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatifdan R&D,(Cet. VI; 

Bandung : Alfabeta,2008), h.232. 
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yang tidak, lalu dikelompokan kemudian diberikan batasan masalah.14Dari 

penyajian data tersebut, maka dapat memberikan kejelasan mana yang substantive 

dan mana data pendukung. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/verivication) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif sebagaimana 

ditulis sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi, setiap kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

14Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatifdan R&D,(Cet. VI; Bandung 

: Alfabeta,2008), h.249. 

15Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatifdan R&D,(Cet. VI; Bandung 

: Alfabeta,2008), h.253. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran  umum lokasi penelitian 

1. Letak Geografis Desa Talaga Baru 

Desa Talaga Baru berada di kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton 

sulawesi Tenggara, sejarah terbentuknya Desa Talaga Baru berawal dari 

pemekaran Desa Bone Lalo yaitu sekitar Tahun 2010. Desa Talaga Baru terletak 

di sebelah Utara Kota Baubau yang berjarak  ±95 KM  dari pusat kota dan waktu 

jarak tempuhnya sekitar 3 jam perjalanan darat. Desa Talaga Baru memiliki tiga 

dusun Yaitu Dusun Topa, Dusun Bone Baru, dan Dusun Terapung.1 

Desa Talaga Baru memiliki luas wilayah ±144 Km2. Adapun batas-

batas wilayahnya adalah sebgai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bone lalo 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kawasan Hutan Lambusango 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kamaru 

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Lambusango 

Secara keseluruhan wilayah Desa Talaga Baru terletak di sepanjang 

garis pantai dan laut dangkal, hal ini disebabkan karena mayoritas penduduknya 

adalah masyarakat Bajo sehingga sebagian besar pembangunan infrastrukturnya 

mengikuti pola pembangunan pemukiman warganya, hanya sebagian infrastruktur 

yang di bangun di darat, seperti Kantor Desa dan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 

                                                           
1Sumber Data Monografi Kantor Kecamatan Lasalimu Sulawesi Tenggara, 24 

Desember 2017. 
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Menengah Pertama (SMP) Satu Atap, dan Sarana Olah Raga. Sedangkan 

infrastruktur yang lain seperti, Taman Kanak-Kanak (TK), Masjid, Tempat 

Pengajian Alqur’an (TPA), Balai Pertemuan dan lain-lain, di bangun terapung di 

atas laut. 

2. Keadaan Penduduk 

Mayoritas penduduk Desa Telga Baru adalah mayarakat (suku) Bajo, 

sampai pada Tahun 2017 jumlah penduduk di Desa Talaga Baru adalah 1.300 

jiwa, terdiri penduduk laki-laki 799 jiwa dan penduduk perempuan 501 jiwa. 

Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 312 (KK).Adapun klasisfikasi 

penduduk Desa Talaga Baru menurut Kelompok usianya dapat dilihat pada tabel 

Berikut Ini.Tabel 1. 

Tabel 1. 

Klasifikasi Penduduk Desa Talaga Baru Menurut Kelompok Usia 

 Tahun 2017 

Usia Laki-laki Perempuan Jumlah 

0-4 Tahun 86 61 147 

5- 10 Tahun 67 45 112 

11-15 Tahun 76 59 135 

16-20 Tahun 123 49 172 

21-25 Tahun 88 55 143 

26-30 Tahun 93 42 135 

31-35 Tahun 87 45 132 
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Sumber : Monografi Desa Talaga Baru Tahun 2017 

Berdasarkakn Tabel 1, dapat diketahui bahwa komposisi jumlah 

penduduk terbanyak menurut kelompok usia dan jenis kelamin adalah usia 16-20 

Tahun yaitu. sedangkan komposisi jumlah penduduk terendah adalah usia 75 

Tahun ke atas. secara keseluruhan penduduk Desa Talaga Baru merupakan Warga 

Negara Indonesia (WNI). 

3. Keadan Sosial Ekonomi 

Penduduk di Desa Talaga Baru secara umum bermata pencaharian 

sebagai nelayan dan petani.Adapun mata pencaharian penduduk Desa Talaga Baru 

lainnya adalah sebagai wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dukun, tukang, 

dan sebagainya. 

adapun klasifikasi penduduk Desa Talaga Baru menurut jenis 

pekerjaannya dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 2. 

 

 

 

36-40 Tahun 54 33 87 

41-45 Tahun 24 32 56 

46-50 Tahun 35 29 64 

51-55 Tahun 32 27 59 

56-70 Tahun 21 15 36 

75 Tahun ke atas 13 9 22 

 799 jiwa 501 jiwa 1300 jiwa 
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Tabel 2 

Klasifikasi Penduduk Desa Talaga Baru Menurut Jenis Pekerjaan 

Tahun 2017 

 

Sumber : Monografi Desa Talaga Baru Tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Talaga 

Baru mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini 

disebabkan oleh sebagian besar masyarakatnya adalah suku Bajo yang mendiami 

seluruuh wilayah dusun terapung. 

4. Keadaan Sosial Budaya 

Penduduk Desa Talaga Baru sangat beragam yang memiliki latar 

belakang suku, budaya, dan tingkat pendidikan yang beragam.Mayoritas 

penduduk di Desa Talaga Baru adalah suku Bajo.Sedangkan penduduk yang 

minoritas adalah penduduk pendatang dari Wakatobi, komposisi jumlah penduduk 

tahun 2017 berdasarkan suku seprti yang tertera pada tabel 3. 

 

NO. MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1. Nelayan 700 

2. Petani 673 

3. Wiraswasta 20 

4. Pegawi Negeri Sipil 6 

5. Dukun 3 

6. Tukang 17 
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Tabel 3. 

Jumlah penduduk Desa Talaga Baru berdasarkan suku Tahun 2017 

Sumber : Monografi Desa Talaga Baru Tahun 2017 

Berdasarkkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa keanekaragaman 

penduduk dapat dilhat dari aspek suku. Mayoritas penduduk di Desa Talaga Baru 

bersuku Bajo yaitu 700 Jiwa, sedangkan suku minoritas adalah suku Bugis yaitu 

43 Jiwa.Di desa Talaga Baru, masyarakat Suku Bajo dengan masyarakat yang 

bersuku lainnya hidup saling berdampingan dengan keanekaragaman budaya dan 

kebiasaaan masyarakat masing-masing. 

5. Tingkat Pendidikan 

Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Talaga Baru adalah 

lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menenagah Pertama 

(SMP).Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.2 

 

 

 

 

                                                           
2Sumber Data Monografi Desa Talaga Baru Kecamtan Lasalimu, 28 Desember 

2017. 

No. Suku Jumlah 

1. Bajo  700 Jiwa 

2. Buton 557 Jiwa 

3. Bugis  43 Jiwa 
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Tabel 4. 

Jumlah penduduk Desa Talaga baru berdasarkan Tingkat pendidikan 

Tahun 2017 

No. Tingkat Pendidkan Jumlah  

1.  Sarjana 15 

2. SMA/Sederajat 143 

3. SMP/Sederajat 267 

4. SD/Sederajat 389 

5. Pra Sekolah 486 

Sumber : monografi desa Talaga Baru Tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa penduduk di desa Talaga 

Baru mempunyai tingkat pendidikan yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari 

jumlah penduduk yang bersekolah atau yang menyelesaikan pendidikannya cukup 

banyak pada Tingkat SD/Sederajatnya yaitu 389 jiwa. 

6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Talaga Baru 

Dalam menjalankan dan agar memaksimalkan pelayanan Pemerintah 

Desa kepada masyarakat Desa Talaga Baru, maka kepala Desa membentuk Tim 

atau Staf kantor sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut : 
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STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA TALAGA BARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. KEAMANAN 

KEPALADESA 

RUSMAN 

LPM 

SAMIRUDDIN 

BPD 

P. TANI BENDAHARA 

ASMAUN 

SEKRETARIS 

ALWAN 

KAUR 

PEMBANGUNAN 

RUSDIN 

KAUR 

PEMERINTAHAN 

ASMAUN 

KAUR 

UMUM 

LUDIN,T 

KADUS 

 TERAPUNG 

USMAN. E 

KADUS  

TOPA 

LA DESA 

 

KADUS  

BONE BARU 

SI MUSLIMANG 
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Struktur DesaTalaga Baru 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Buku profil Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Tahun 2017. 

B. Faktor Penyebab Remaja Putus Sekolah di Desa Talaga Baru 

Putus Sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan 

peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, 

sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. 

Misalnya seorang warga masyarakat atau anak yang hanya mengikuti pendidikan 

di SD sampai kelas lima, disebut sebagai putus sekolah SD. Demikian juga 

seorang warga masyarakat yang memiliki ijazah SD kemudian mengikuti 

pendidikan di SMP sampai kelas dua saja, disebut putus SMP, dan seterusnya. 

Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh 

Kementrian Pendidikan Nasional (Kepdiknas). Program ini mewajibkan setiap 

warga negara Indonesia untuk bersekolah selama sembilan tahun pada jenjang 

pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas satu SD atau MI hingga kelas sembilan 

SMP atau MTs. Melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 

No. Nama Jabatan 

1. Rusman Kepala Desa 

2. Alwan Sekretaris Desa 

3. Asmaun Bendahara 

4. Rusdin Kaur Pembangunan 

5. Asmaun Kaur Pemerintahan 
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diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dasar 

yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan 

layak di masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih 

tinggi baik ke lembaga pendidikan sekolah ataupun luar sekolah. Anak putus 

sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya 

sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program 

belajarnya. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka putus sekolah dalam 

rangka penuntasan wajib belajar (wajar) sembilan tahun harus memperoleh 

perhatian yang serius. 

Putus sekolah di Desa Talaga Baru merupakan permasalahan yang 

sudah berlarut-larut dan menjadi persoalan yang sangat penting untuk segera 

diatasi.Persoalan putus sekolah di Desa Talaga Baru seakan telah menjadi budaya 

hampir dari semua kalangan masyarakatnya terutama pada kalangan kaum 

remaja.Hal ini di ungkapkan oleh Rusman (34 Tahun), kepala Desa Talaga Baru.3 

Menurut Usman Endang (37 Tahun), kepala Dusun terapung kondisi 

Desa Talaga Baru yang tingkat pendidikannya rendah dikarenakan oleh faktor 

lingkungan, faktor ekonomi, dan infarasturktur pendidikan yang kurang.4 

1. faktor lingkungan 

Berdasarkan gambaran dari tabel 4.di atas  mengenai tingkat 

pendidikan dari masyarakat Desa Talaga Baru, yang menggambarkan tingkat 

pendidikan masyarakatnya yang rendah sehingga mengakibatkan tingkat 

                                                           
3Rusman, (34 Tahun). Kepala Desa Talaga Baru, wawancara, 27 Desember 2017. 

4Usman Endang, (37 Tahun), Kepala Dusun Terapun Desa Talaga Baru Kecamatan 

Lasalimu, wawamcara, 26 Desember 2017. 
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kesadaran akan pentingnya pendidkan sangat minim pula. Hal ini disebabkan oleh 

minimnya tenaga pengajar atau yang berprofesi sebagai PNS. 

Lingkungan sosial masyarakat yang terbangun dari unsur masyarakat 

yang tingkat pendidkian yang rendah akan menimbulkan kondisi sosial yang 

kurang mendidik, sehingga dengan tidak langsung akan mempengaruhi 

pembentukan individu dari generasi penerus dari lingkungan tersebut akan 

mengikuti pola kehidupan sosial dari masyarakat tersebut khususnya pada kaum 

remaja yang secara pemahaman masih minim pengetahuan dan sangat sensitif 

akan penagruh-pengaruh dari lingkungannya. 

2. Ekonomi rendah 

Wilayah Desa Talaga Baru sebagian besarnya berada di atas 

permukaan laut yang sebagian warganya berada pada zona bibir pantai sehingga 

membentuk masyarakatnya menjadi nelayan, dan letaknya yang jauh dari pusat 

kecamatan membuat aktifitas keseharian masyarakatnya menjadi lebih padat 

khususnya bagi msyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.Aktifitas nelayan yang 

berawal dari malam hari sampai dengan siang hari mengabitkan para orang tua 

tidak cukup waktu dalam mengontrol perkembangan anak.Bukan hanya itu, 

namun pada umumnya orang tua lebih menekankan kepada pencarian nafkah 

kepada anak-anaknya untuk membantu perekonomian keluarga dari pada belajar 

atau bersekolah. 

Minimnya lapangan pekerjaan di Desa Talaga Baru memicu 

tumbuhnya jumlah pengangguran di Desa ini.Hal ini menjadi salah satu faktor 
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pendukung yang mengakibatkan banyak remaja yang putus sekolah di karenakan 

tidak adanya sumber pendapatan yang tetap untuk biaya pendidkan. 

3. infrastruktur pendidikan yang kurang 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dari sisi pendidakan adalah 

sarana dan prasarana pendidiakn itu sendiri. Sarana dan  prasarana pendidikan ini 

merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidkan 

dalam proses pembelajaran. Sarana pendidkan adalah segala macam peralatan 

yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran.Jika dilihat dari sudut 

siswa, sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh siswa untuk 

mempermudahkan mempelajari pelajaran. 

Sarana dan prasarana pendidkan yang ada di Desa Talaga Baru adalah 

Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama 

Satu Atap (SMP SATAP) yang masing-masing hanya ada satu buah. Untuk 

melanjutkan pendidkan ke tingkat yang lebih tinggi, masyarakat (remaja) di Desa 

Talaga Baru harus ke pusat kecamatan, yakni Kelurahan Kamaru yang jaraknya 

sekitar 5 Km, dan untuk menempuhnya masyarakat Desa Talaga Baru harus 

menyeberangi lautan memakai katinting (perahu kecil). 

Menurut Rusman (34 Tahun) kepala Desa Talaga Baru, mengatakan 

bahwa secara umum  faktor-faktor persoalan ramaja putus sekolah di Desa Talaga 

Baru dibagi menjadi dua yaitu :5 

 

 

                                                           
5Rusman, (34 Tahun), Kepala Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu, Wawancara, 

27 Desember 2017. 
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1.  Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang datangnya dari pribadi yang 

bersangkutan. Faktor internal atau  faktor dari dalam, sehingga remaja tersebut 

tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah juga terdapat pada dirinya sendiri 

yang menyebabkan remaja tersebut tidak memperoleh pendidikan formal. Faktor-

faktor ini sangat menentukan karena langsung berasal dari remaja itu sendiri, 

seprti : 

a. Malas  

Faktor ini merupakan faktor tang tidak asing lagi bagi remaja ketika 

ditanya mengapa tidak melanjutkan sekolah, untuk melakukan aktivitas yang lain 

alasan ini juga sering diungkapkan baik diri sendiri maupun orang lain. Faktor 

kemalasan ini memang tidak bisa dipungkiri membawwa dampak yang 

sebenarnya tidak diinginkan sepenuhnya.Rasa malas ini sebenarnya hanya bersifat 

sementara apabila seseorang mampu mengenddalikan sifat tersebut.Faktor malas 

ini diakui oleh seorang remaja yang bernama Fandi (16 Tahun) hanya menduduki 

pendidikan sampai kelas 3 dibangku SMP. 

Menurut Fandi, saya malas bersekolah karena untuk melanjutkan 

sekolah ketingkat yang lebih harus menyeberang ke pusat kecamatan. Setiap kali 

saya pergi ke sekolah harus menyeberangi laut dengan katinting (perahu kecil) 

selama 20 Menit, setelah itu saya harus berjalan kaki sejauh 2Km sehingga 

sehuinga rasa malas ini yang kemudian membaawa saya tidak bersekolah lagi 
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sampai saat ini. Seandainya saya tidak memperdulikan perasaan  itu mungkin saat 

ini saya masih sekolah.6 

Pengakuan salah satu remaja tersebut memberikan indikator bahwa 

sebenarnya masih ada keinginan bersekolah seperti teman-temannya yang lain. 

Faktor kemalasan yang saat itu sedang dialaminya membuat dia tidak dapat 

meraih cita-cita yang dulunya sangat dimpi-impikannya. 

Fandi remaja bercita-cita sebagai guru saya sangat senang dengan 

profesi tersebut karena dapat menolong banyak orang yang tadinya tidak pintar 

menjadi pintar. 

Masa depan yang cerah yang diinginkan oleh penerus bangsa ini 

terpaksa terenggut karena sifat malas. Keadaan seperti apapun, malas memang 

selalu datang menggrogoti diri oleh karena itu diperlukan sumber yang yang dapat 

membantu untuk membendung perasaan yang tidak membangun ini. Selain 

kesadaran pribadi dari remaja untuk terus meraih cita-cita melalui pendidikan  

formal, orang-orang yang berada disekitarnya mempunyai keinginan yang besar 

untuk dapat selalu menumbuhkan semangatnya. Orang tua juga memiliki keadilan 

dalam  kehidupan anaknya ketika ingin mengambil keputusan. Orang tua sebagai 

sosok yang lebih dihargai oleh anak haruslah dapat menjadi sumber motivasi 

besar bagi anak untuk tetap semangat dan menyampingkan  rasa malas. Selain itu 

peran teman sebaya, masyarakat sekitar, guru dan lingkungan pendidikan yang 

bersahabat sangat dibutuhkan oleh remaja ini guna menghindari perasaan  malas 

yang selalu saja datang menghampiri. 

                                                           
6Fandi, (16 Tahun), Remaja Putus Sekolah Desa Talaga Baru, Wawancara, 25 

Desember 2017 
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b. Perasaan Malu 

Faktor yang mendasari anak untuk tidak melanjutkan sekolah pada 

dasarnya memang merupakan hal yang sepele.Hal seperti ini yang harus 

diperhatikan oleh seluruh kalangan agar dapat meminimalkan terjadinya remaja 

yang putus sekolah. 

Adanya niat untuk tidak melanjutkan seklah lagi yang dilatarbelakangi 

rasa malu merupakan salah satu ketidak nyamanan emosional bagi remaja. 

Perasaan malu yang menjadi penyebab remaja putus sekolah tersebut juga 

merupkan bentuk mekanisme pertahanan diri dengan cara menghindari kenyataan. 

Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat 

sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi 

emosional lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan lingkungan teman 

sebaya. 

c. Kurangnya Minat Anak Untuk Bersekolah 

Penyebabkan anak putus sekolah bukan hanya disebabkan oleh latar 

belakang pendidikan orang tua, juga lemahnya ekonomi keluarga tetapi juga 

datang dari dirinya sendiri yaitu kurangnya minat anak untuk bersekolah atau 

melanjutkan sekolah. Anak usia wajib belajar semestinya menggebu-gebu ingin 

menuntut ilmu pengetahuan namun karena sudah terpengaruh oleh lingkungan 

yang kurang baik terhadap perkembangan pendidikan anak, sehingga minat anak 

untuk bersekolah kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya, adapun yang 

menyebabkan anak kurang berminat untuk bersekolah adalah: anak kurang 

mendapat perhatian dari orang tua terutama tentang pendidikannya, juga karena 
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kurangnya orang-orang terpelajar sehingga yang mempengaruhi anak kebanyakan 

adalah orang yang tidak sekolah sehingga minat anak untuk sekolah sangat 

kurang. Lingkungan permainan anak yang salah dapat  menimbulkan kemalasan 

untuk bersekolah. 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri remaja yang 

menjadi penyebab remaja putus sekolah di Desa Talaga Kecamatan Lasalimu 

antara lain : 

1. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat merupakan situasi atau 

kondisi interaksi dengan sosial dan sosiokultural yang secra potensial berpengaruh 

terhadap perkembangan fitrah seseorang. Dalam masyarakat, individu akan 

melakukan interaksi sosial dengan teman sebayanya atau anggota masyarakat 

lainnya. Apabila teman-teman pergaulan itu menampilkan perilaku yang sesuai 

dengan nilai-nilai Agama (berahklak baik), maka remapun akan cenderung 

berahklak baik. Dan apabila temannya menampilkan perilaku kurang baik, moral 

atau melanggar norma-norma Agama, remaja akan terpengaruh dan  mencontoh 

perilaku tersebut.  

Hubungan sosial individu berkembang karena adanya rasa ingin tahu 

terhadap segala sesuatu yang ada di dunia sekitarnya. Dalam perkembangannya, 

setiap individu ingin tahu bagaimanakah cara melakukan hubungan secara baik 

dan aman dengan dunia sekitarnya, baik yang  bersifat fisik maupun sosial. 

Hubungan Sosial diartikan sebagai cara-caran individu bereaksi terhadap orang-
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orang disekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan itu terhadap 

dirinya.Hubungan sosial ini menyangkut penyesuaian diri terhadap lingkungan 

pergaulannya. 

Menurut Mido (14 tahun) remaja putus sekolah mengatakan teman-

teman sesama remaja disini banyak yang sudah kerja. Diusia yang sama seperti 

saya mereka sudah bisa menghasilkan uang sendiri dan bahkan sekaligus bisa 

membantu orang tua. Saya kira saya juga lebih baik seperti mereka.Saya bisa 

memenuhi apapun kebutuhan saya dengan keringat sendiri.7 

Lingkungan yang kurang kondusif dan kurang memiliki motivasi 

pendidikan akan membawa remaja untuk cenderung melakukan proses imitasi 

untuk mengikuti hal yang serupa. Pentingnya pendidikan harus selalu ditanamkan 

sejak dini dalam diri anak agar diusia remaja sampai dewasa pendidikan akan 

selalu tertanamkan.  Mulai usia kanak-kanak anak harus sudah memiliki suatu 

profesi yang dicita-citakannya sehingga sejak  kecil memiliki orientasi yang jelas 

dan kuat.  

b. Lingkungan Keluarga 

Berkaitan dengan berbagai aktivitas anak dan remaja tentu perlu 

sumbangsih yang besar dari keluarga, terutrama dari orang tua. Begitu juga dalam  

hal pendidikan, orang tua perlu melakukan berbagai cara berupa kontrol dan 

pemantauan terhadap anak, memberikan dukungan dan keterlibatan, komunikasi 

yang efektif, kedekatan dan kedisiplinan.  

 

                                                           
7Mido (14 Tahun), Remaja Putus Sekolah Desa Talaga Baru, Wawancara, 29 

Desember 2017. 
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Pemantauan pendidikan yang dilakukakn oleh orag tua seharusnya 

berupa cara mengembangkan kontrol pendidikan pada anak. Montemayor 

mendefinisikan pemantau sebagai aktifitas yang memungkinkan orang tua 

mengetahui keberadaan remaja, aktifitas yang dilkukan dan  teman-temannya. 

Dalam mengetahui kualitas pendidikan remaja, orang tua juga perlu mengetahui 

perkembangannya melalui pemantauan. 

Menurut Mido yang mengatakan bahwa orang tua mempercayakan 

pilihan hidup kepada saya, begitu pula dalam hal pendidikan.Mereka 

menyerahkan semuanya kepada saya. Mereka tidak memantau bagaimana proses 

pendidikan yang saya lakukan.8 

Kondisi sosial masyarakat di Desa Talaga Baru seperti dijelaskan di 

atas dialami oleh Fandi (16 Tahun) dia hanyalah sebagian dari remaja putus 

sekolah yang ada di Desa ini. “saya lebih memilih bekerja untuk membantu 

perekonomian keluarga ketimbang sekolah tapi mempersulit perekonomian 

keluarga, dan tidak ada sedikitpun rasa penyesalanku mengambil keputusan ini.” 

Inilah pernyataan dari Fandi setelah ditanyakan Tentang “kenapa dia Putus 

Sekolah…?”.9 

sedangkan Mido menyatakan bahwa banyak remaja seusianya yang 

tidak melanjutkan pendidikannya, dan putus sekolah adalah hal yang wajar di 

                                                           
8Mido (14 Tahun), Remaja Putus sekolah Desa Talaga Baru, wawancara 29 

Desember 2017. 

9Fandi (16 Tahun), Remaja Putus Sekolah Talaga Baru, Wawancara 25 Desember 

2017. 
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daerah kami jadi dengan demikian saya juga tidak merasa malu sama yang 

lainnya. 

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidkan bukannya hanya 

terjadi pada para remaja di Desa Talaga Baru, namun pada kalangan orang tua 

juga. Sehingga ketidak sadaran ini menjadi konsumsi turun temurun dari 

masyarakat.Hal ini tergambarkan dari masing-masing orang tua dari Fandi dan 

Mido yakni La Uju (34 Tahun), yang memberikan keterangan bahwa dari pada 

saya menyuruh anak untuk belajar dan bersekolah lebih baik meraka pergi melaut 

untuk membantu orang tua membangun perekonomian keluarga.10 

Wa Sumi, mengungkapkan hal yang serupa bahwa anak gadis ingin 

bersekolah setinggi apapun, kembalinya tetap juga kedapur sebgai pengurus 

rumah tangga. Jadi dari pada saya menyekolahkan anak kejenjang yang lebih 

tinggi lagi lebih baik mulai dari sekarang saya menanamkan kerja-kerja rumah 

tangga sebagai bekal untuk hari tua nanti.11 

pernyataan orang tua dari masing-masing remaja di atas sangat 

memprihatikan dunia pndidikan di Desa Talaga Baru, sebab akan banyak lagi 

remaja yang akan putus sekolah nantinya. 

Beberapa hal juga yang berkaitan dengan factor lingkungan keluarga 

yang mempengaruhi anak menjadi putus sekolah yaitu : 

 

                                                           
10La Uju (34 Tahun), Orang Tua Remaja Putus Sekolah Desa Talaga Baru, 

wawancara 27 Desember 2017. 

11Wa Sumi (31 Tahun), Orang Tua Remaja Putus Sekolah Desa Talaga Baru, 

wawancara 30 Desember 2017. 



54 
 

 
 

1. Keadaan status ekonomi keluarga 

Dalam keluarga miskin cenderung timbul berbagai masalah yang 

berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan  untuk 

membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani 

dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan 

mengikuti pelajaran. 

Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan orang tua terpaksa 

bekerja keras mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga pendidikan anak 

kurang terperhatikan dengan baik dan bahkan membantu orang tua dalam 

mencukupi keperluan pokok untuk makan sehari-hari misalnya anak membantu 

orang tua ke sawah, karena di anggap meringankan beban orang tua anak di ajak 

ikut orang tua ke tempat kerja yang jauh dan meninggalkan sekolah dalam waktu 

yang cukup lama. 

2. Perhatian orang tua 

Kurangnya perhatian orang tua cenderung  akan menimbulkan 

berbagai masalah. Makin besar anak perhatian orang tua makin  diperlukan , 

dengan cara dan variasi dan sesuai kemampuan. Kenakalan anak adalah salah satu 

penyebabnya adalah  kurangnya perhatian orang tua. 

3. Hubungan orang tua yang kurang harmonis 

Hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua, 

hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini merupakan dasar anak 

mengalami permasalahan uyang serius dan hambatan dalam pendidikannya 

sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah. 
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4. Latar belakang pendidikan orang tua 

Pendidikan orang tua yang hanya tamat sekolah dasar apalagi tidak 

tamat sekolah dasar, hal ini sangat berpengaruh terhadap cara berpikir orang tua 

untuk menyekolahkan anaknya, dan terhadap cara berpikir orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya, dan cara pandangan orang tua tentu tidak sejauh dan 

seluas orang tua yang berpendidikan lebih tinggi. 

Latar belakang pendidikan orang tua yang rendah merupakan suatu 

hal yang mempengaruhi anak sehingga menyebabkan anak menjadi putus sekolah 

dalam usia sekolah. Akan tetapi ada juga orang tua yang telah mengalami dan 

mengenyam pendidikan sampai ke tingkat lanjutan dan bahkan sampai perguruan 

tinggi tetapi anaknya masih saja putus sekolah, maka dalam hal ini kita perlu 

mengkaitkannya dengan minat anak itu sendiri untuk sekolah, dan mengenai 

minat ini akan dijelaskan pada uraian berikutnya. 

Hal-hal tersebut diatas sangat mempengaruhi anak dalam mencapai 

suksesnya bersekolah.Pendapat keluarga yang serba kekurangan juga 

menyebabkan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak keran setiap harinya 

hanya memikirkan bagaimana caranya agar keperluan keluarga bisa terpenuhi, 

apalagi kalau harus meninggalkan keluarga untuk berusaha menempuh waktu 

berbulan-bulan bahkan kalau sampai tahunan, hal ini tentu pendidikan anak 

menjadi terabaikan. 
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C. Metode Penyuluhan Agama Islam dalam Mengatasi Remaja Putus 

Sekolah di Desa Talaga Baru 

Desa Talaga Baru merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan 

Lasalimu yang tingkat pendidkannya rendah, maka dari itu diperlukan pembinaan 

untuk membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan di desa ini karena 

Pendidikan sangatlah penting bagi remaja, karena melalui pendidikan remaja yang 

sebagai generasi Bangsa dibentuk untuk menjadi baik. Dalam membangun 

generasi maka sangat perlu bagi kita semua untuk tanamkan kesadaran akan 

pentingnya pendidikan dan nilai-nilai keIslaman. Inilah umgkapan dari saudara 

Roma Irama (29 Tahun) Penyuluh Agama Kecamatan Lasalimu Kabupaten 

Burton.12 

Kondisi Desa Talga Baru yang kekurangan tenaga pendidik membuat 

saudara Roma Irama sebagai penyuluh Agama merasa perihatin dengan kondisi 

tersebut, sehingga beliau berusaha untuk melakukan pembinaan kepada 

masyarakat Desa Talaga Baru. Dengan kondisi Desa Talaga Baru yang 

kekurangan tenaga pendidik dan kondisi sosial yang masih tradisional, penyuluh 

Agama dalam melaksanakan tugasnya melakukan pendekatan kepada masyarakat 

untuk membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan. 

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Lasalimu dalam mengatasi 

persoalan anak putus sekolah adalah dengan membangun metode penyuluhan dan 

Binbingan  diantranya adalah sebagai berikut : 

 

                                                           
12Roma Irama (29 Tahun), Penyuluh Agama Islam Kecamatan 

Lasalimu.Wawancara 30 Desember 2017. 
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1.  pendekatan  persuasif  kepada remaja dan orang tua 

Penyuluh Agama Islam Kecamatan  Lasalimu dalam membangun 

hubungan emosional dengan masyarakat di Desa Talaga Baru menggunakan 

metode penyuluhan Adler (pendekatan persuasif dengan masyarakat). Dalam 

menerapkan metode pendekatan persuasif ini penyuluh Agama Islam bekerja 

sama dengan aparat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk lebih 

mempermudahkan penyuluh dalam melakukan penyuluhan kepada remaja dan 

orang tua dalam mengatasi persoalan remaja putus sekolah.  

Penyuluh dalam melakukan penuyulahan kepada remaja terlebih 

dahulu melakukan pendekatan kepada orang tua untuk menjalin kerja sama dalam 

membangun kesadaran akan pentingnya belajar dan bersekolah. Setelah dekat 

kepada orang tua penyuluh melakukan penyuluhan kepada remaja bersama orang 

tua dengan melalui pembinaan dalam keluarga. 

2.  Membangun kesadaran akan pentingnya pendidkan 

Kebiasaan orang desa dari orang tua sampai remaja yang sering 

kumpul-kumpul dalam setiap kesempatan dan biasa dilakukan di tempat 

nongkrong-nongkrong di pinggir jalan atau teras rumah salah satu warga.Dalam 

kesempatan seperti ini biasanya disisi dengan obrolan ringan mengenai berbagai 

topik tentang pengalaman hidup dari masing-masing warga. 

Penyuluh Agama Islam dalam melakukan usaha untuk mengumpulkan 

remaja mengawalinya dengan membangun hubungan persahabatan dengan 

remaja. Dengan terbangunnnya hubungan persahabatan antara penyuluh dan 

remaja akan mempermudah penyuluh dalam mengumpulkan remaja. Setelah 
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terbiasa dengan berkumpul atau nongkrong bersama maka secara bertahap topik-

topik pembahasan dari setiap kali kumpul mulai digantikan dengan topik-topik 

mengenai pentingnya sekolah dan pendidikan. 

3.  Metode ceramah. 

Ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasehat dan 

petunjuk-petumjuk kepada audiens yanng bertindak sebagai pendengar sebagai 

bentuk dari dakwah yaitu dakwah bil-kalam  yang berarti menyampaikan ajaran-

ajaran, nasehat, mengajak seseorang melalui lisan. 

Menurut Roma Irama, supaya semua unsur masyarakat dapat 

membangun kerja sama yang baik dalam usaha mengatasi anak putus sekolah 

diperlukan penyatuan pemahaman terhadap pentingnya pendidkan dan 

membangun rasa kepedulian antara sesama serta rasa tanggung jawab akan 

persoalan ini sebagai tanggung jawab bersama. Dalam usaha membangun hal-hal 

tersebut kami dari pihak penyuluh Agama Islam menjalin kerja sama dengan 

pihak pemerintah desa untuk melakukan ceramah rutin setiap ba’da magrib di 

masjid, dan menyusun bahan-bahan ceramah dengan topik-topik “pentingnya 

pendidikan”. Bukan hanya di masjid dan pada waktu tersebut yaitu Ba’da magrib, 

namun pada setiap kesempatan sosialisasi atau kegiatan Desa apapun harus di 

selipkan dengan penyampaian akan pentingnya pendidkan.13 

 Orang tua setelah mengikuti dan mendengarkan ceramah dan kegiatan 

sosialisasi Desa akan pentingnya pendidkan ini diharapkan untuk mampu 

                                                           

13Roma Irama (29 Tahun), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Lasalimu 

Sulawesi Tenggara, Wawancara 30 Desember 2017. 
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memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidian kepada anaknya dan 

melakukan pengontrolan terhadap pola belajar dan sekolahnya anak serta 

membantunya dalam proses pembelajaran dan perkembangannya. Untuk lebih 

mempermudah dalam melakukan pengontrolan tersebut orang tua di tekankan 

untuk mampu membangun kondisi kekeluargaan yang berpendidkan atas kerja 

sama antara bapak dan Ibu. 

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyulahan 

faktor-faktor yang mempengaruhi penyuluhan islam di Desa Talaga 

Baru di bagi menjadi dua yaitu : 

a. Faktor pendukung 

Faktor-faktor yang mendukung penyuluh dalam melakukan 

penyuluhan dalam mengatsi permasalahan remaja putus sekolah di desa Talaga 

Baru adalah sebagai berikut : 

1. Adanya program kerja pemerintahan desa untuk membangun Sumber Daya 

Manusia (SDM) desa yang memadai. 

Dalam mengatasi putus sekolah sangat diperlukan peran dari 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam mengatasi masalah putus 

sekolah pemerintah telah menyelenggarakan suatu upaya untuk membantu 

masyarakat yang kurang mampu dalam menyekolahkan anaknya. Salah satu 

upaya pemerintah dalam menangani masalah putus sekolah adalah adanya dana 

BOS yang bertujuan agar pembiayaan pendidikan bagi orang tua didik tidak 

begitu besar sehingga permasalahan putus sekolah karena faktor ekonomi tidak 

lagi menjadi penyebab utama dan dimaksudkan agar semua lapisan masyarakat 
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mampu mendapatkan pendidikan yang layak bagi dirinya. 28 Peran pemerintah 

dalam kelangsungan pendidikan pun menjadi sangat penting, pemerintah 

memfasilitasi pendidikan baik sarana dan prasarana. Dengan bantuan pemerintah 

dalam pendidikan diharapkan warga masyarakat dapat menjalani sekolah dengan 

mudah seperti ketika warga msyarakat yang tidak mampu dapat bersekolah 

dengan bantuan dana BOS dari pemerintah. 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi sebagai 

penggerak, pemikir dan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi itu. 

Faktor-faktor pembangunan baik material ataupun finansial tidak akan 

memberikan manfaat secara optimal untuk perbaika kesejahteraan bila tidak 

didukung dengan memadainya ketersediaan faktor SDM, baik secara kualitas 

maupun secara kuantitas. Olehnya dalam pembangunan Desa harus 

mendahulukan pembangunan SDM untuk menunjang perkembangannya. 

2. Sifat keterbukaan masyrakat desa akan hal-hal baru 

Alur Informasi dalam pembanguan memang tidak bisa dipungkiri 

bahwa Desa adalah garis terakhir dari prosesnya. Proses pembangunan memang 

selalu berpusat pada kota sehingga informasi perkembangan alurnya dari kota ke 

desa. Alur Informasi ini untuk bisa dijangkau oleh masyarakat desa, maka 

masyarakat desa harus memiliki sifat ketrebukaan terhadap hal-hal baru. 

3. Upaya dari Orang Tua  

Lembaga pendidikan yang diperoleh oleh anak adalah dari lembaga 

keluarga. Keluarga Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan 
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dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak, sehingga bila ia telah 

dewasa akan mampu mandiri. “Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan 

membina anak secara terus-menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang 

tua.”  

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peran orang tua 

sangatlah penting bagi kelangsungan pendidikan anak-ananknya, tidak hanya 

pedidikan yang bersifat mendasar namun pendidikan dari orang tua berkelanjutan 

bahkan sampe si anak masih menyandang status sebagai anak dari orang tuanya. 

Begitu kewajiban orang tua terhadap anaknya menasehati, mendidik, dan 

mengarahkan kepada hal yang benar.  

4. Lancarnya transportasi laut antara desa dengan pusat kecamatan 

Mayoritas masyarakat Desa Talaga Baru merupakan suku Bajo yang 

nota benenya adalah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sehingga bayak 

masyarakat yang memfungsikan bodi kaintingnya sebagai kapal penyebrangan 

antara Desa dan Ibu KotaKecamatan Lasalimu.  

b. Faktor Pengahambat  

Faktor-faktor yang menghambat penyuluh dalam melakukan 

penyuluhan dalam mengatsi permaslahan remja putus sekolah di desa Talaga Baru 

adalah sebagai berikut : 

1. Letak Desa yang jauh dari pusat kecamatan 

Desa Talaga Baru terletak di sebelah Utara Kota Baubau yang 

berjarak  ±95 KM  dari pusat kota dan waktu jarak tempuhnya sekitar 3 jam 

perjalanan darat. Dan merupakan salah satu Desa yang terletak dalam wilyah 
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administrasi Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, jarak antara Desa Talaga 

Baru dan ibu Kota Kecamatan Lasalimu Sekitar ±30 Km jika di tempuh dari darat 

dan sekitar ±9 mil dari jika ditempuh dari laut.  

2.  Kurangnya infrastruktur pendidikan 

3.  Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Faktor  yang menyebabkan remaja putus sekolah di Desa Talaga Baru 

Kecamatan Lasalimu Sulawesi tenggara yaitu: 

a. faktor Umum 

Faktor Umum adalah faktor yang penyebab yang bersumber dari 

lingkungan sosial Desa seperti: 

1. Faktor Lingkungan Masyarakat 

2. Faktor Ekonomi Rendah 

3. Faktor  kurangnya infrastruktur pendidikan 

b. Faktor Khusus 

Faktor khusus adalah faktor yang bersumber dari dalam diri serta hal-

hal yang berhubungan langsung dengan individu. 

1.  Malas  

2. Perasaan Malu 

3. Lingkungan Keluarga 

2. Metode yang digunakan penyuluh Agama Islam dalam mengatasi remaja 

putus sekolah yaitu:
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a. Pendekatan Persuasif 

b. Membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan 

c. Ceramah  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyuluhan islam di Desa Talaga Baru 

di bagi menjadi dua yaitu : 

a. Faktor pendukung 

Faktor-faktor yang mendukung penyuluh dalam melakukan 

penyuluhan dalam mengatsi permasalahan remaja putus sekolah di desa Talaga 

Baru adalah sebagai berikut : 

1. Adanya program kerja pemerintahan desa untuk membangun Sumber 

Daya Manusia (SDM) desa yang memadai. 

2. Sifat keterbukaan masyrakat desa akan hal-hal baru 

3.  Lancarnya transportasi laut antara dessa dengan pusat kecamatan 

b. Faktor pengahambat  

Faktor-faktor yang menghambat penyuluh dalam melakukan 

penyuluhan dalam mengatsi permaslahan remja putus sekolah di desa Talaga Baru 

adalah sebagai berikut : 

1. letak desa yang jauh dari pusat kecamatan 

2. Kurangnya infrastruktur pndidikan 

3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan.
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B. Implikasi Penelitian 

1. Dengan  adanya beberapa faktor di atas, diharapkan kepada Penyuluh Agama 

Islam harus lebih meningkatkan penyuluhan agar masyarakat mengetahui 

betapa pentingnya pendidikan di Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu 

Sulawesi Tenggara. 

2. Diharapkan kepada Penyuluh Agama Islam untuk meningkatkan lagi 

bimbingannya kepada masyarakat terlebih kepada orang tua yang putus 

sekolah untuk dapat diberikan arahan agar remaja rajin bersekolah. Sehingga 

masyarakat mengetahui pentingnya peranan penyuluhan agama islam dalam 

mengatasi remaja putus sekolah.
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

A. Penyuluh Agama Islam di Desa Talaga Baru 

1. Faktor apa saja yang menyebabkan sehingga banyak remaja putus sekolah 

di Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Sulawesi tenggara ? 

2. Adakah bentuk kegiatan remaja putus sekolah yang tidak sesuai dengan 

apa yang anda dakwahkan ? 

3. apa saja upaya yang anda lakukan dalam membina remaja putus sekolah di 

Desa TAlaga Baru Kecamatan Lasalimu Sulawesi Tenggara ? 

4. Dari beberapa upaya yang dilakukan, metode apa yang paling efektif di 

terapkan bagi remaja putus sekolah ? 

5. Apakah kegiatan tersebut rutin dilakukan ? 

6. Apakah isi/tema dari dakwah yang biasa anda sampaikan kepada remaja 

putus sekolah ? 

7. Bagaimana antusias remaja terhadap metode dakwah yang anda lakukan ? 

8. Apakah faktor pendukung dari kegiatan dakwah yang anda lakukan ? 

9. Jika ada, apakah faktor penghambat dari dakwah yang anda lakukan ? 

B. Orang Tua Remaja Putus Sekolah Desa Talaga Baru 

1. Faktor apa yang menyebabkan sehingga anak anda bisa putus sekolah ? 

2. Ada berapa anak anda yang putus sekolah ? 
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3. Apakah anda tidak khawatir terkait masa depan anak anda jika putus 

sekolah ? 

4. Apakah ada rasa kecewa ketika anak anda harus putus sekolah ? 

5. Apakah ada timbul rasa malu ketika anak anda putus sekolah ? 

6. Apakah harapan anda kedepannya setelah anak anda putus sekolah ? 

C. Remaja Putus Sekolah Desa Talaga Baru  

1. Faktor apa yang menyebabkan sehingga anak anda putus sekolah ? 

2. Seberapa seringkah pentuluh agama Islam memberikan ceramah/siraman 

Qalbu ? 

3. Bagaimana tanggapan anda mengenai kegiatan tersebut ? 

4. Apa saja dakwah yang biasa diberikan ? 

5. Apakah anda tertarik mendengar pesan dakwah tersebut ? 

6. Adakah saran yang anda berikan bagi peningkatan kualitas dakwah 

kedepan ? 
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SURAT KETERANGAN INFORMAN 

1. Biodata Peneliti : 

 

2. Biodata Informan: 

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 tersedian waktu informan). Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk tehnik lainnya oleh informan. 

 

Samata-Gowa, 4 Januari 2018 

    

Informan,         Penulis, 

    

 

Roma Irama        Sri Wahyuni 

    

 

Nama  : Sri Wahyuni 

Umur  : 23 tahun 

Profesi  : Mahasiswa 

Fakultas/jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam 

Alamat : Samata Gowa 

Nama  : Roma Irama 

Umur  : 29 tahun 

Profesi  : Penyuluh Agama 

Alamat : Desa Talaga Baru 
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SURAT KETERANGAN INFORMAN 

 

1. Biodata Peneliti : 

Nama    :  Sri Wahyuni 

Umur    :  23 tahun 

Profesi    :  Mahasiswa 

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

Alamat    : Samata Gowa 

 

2. Biodata Informan: 

Nama    : Rusman 

Umur    : 34 tahun 

Pekerjaan   : Kepala Desa 

Alamat    : Desa Talaga Baru 

 

 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 tersedian waktu informan). Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk tehnik lainnya oleh informan. 

 

Samata-Gowa, 4 Januari 2018 

Informan,       Penulis, 

    

Rusman      Sri Wahyuni 
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SURAT KETERANGAN INFORMAN 

1. Biodata Peneliti : 

Nama    :  Sri Wahyuni 

Umur    :  23 tahun 

Profesi    :  Mahasiswa 

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

Alamat    : Samata Gowa 

 

2. Biodata Informan: 

Nama    : La Uju 

Umur    : 34  tahun 

Pekerjaan   : Nelayan 

Alamat    : Desa Talaga Baru 

 

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 tersedian waktu informan). Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk tehnik lainnya oleh informan. 

 

Samata-Gowa, 4 Januari 2018 

Informan,      Penulis, 

 

La Uju               Sri Wahyuni 
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SURAT KETERANGAN INFORMAN 

1. Biodata Peneliti : 

Nama    :  Sri Wahyuni 

Umur    :  23 tahun 

Profesi    :  Mahasiswa 

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

Alamat    : Samata Gowa 

 

2. Biodata Informan: 

Nama    : Wasumi 

Umur    : 31 tahun 

Pekerjaan   : Tidak Tetap 

Alamat    : Desa Talaga Baru 

 

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 tersedian waktu informan). Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk tehnik lainnya oleh informan. 

 

Samata-Gowa, 4 Januari 2018 

Informan,       Penulis, 

 

Wa Sumi                 Sri Wahyuni 
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SURAT KETERANGAN INFORMAN 

1. Biodata Peneliti : 

Nama    :  Sri Wahyuni 

Umur    :  23 tahun 

Profesi    :  Mahasiswa 

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

Alamat    : Samata Gowa 

 

2. Biodata Informan: 

Nama    : Mido 

Umur    : 14 tahun 

Pekerjaan   : - 

Alamat    : Desa Talaga Baru 

 

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 tersedian waktu informan). Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk tehnik lainnya oleh informan. 

. 

 

Samata-Gowa, 4 Januari 2018 

Informan,       Penulis, 

 

Mido                           Sri Wahyuni 
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SURAT KETERANGAN INFORMAN 

1. Biodata Peneliti : 

Nama    :  Sri Wahyuni 

Umur    :  23 tahun 

Profesi    :  Mahasiswa 

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

Alamat    : Samata Gowa 

 

2. Biodata Informan: 

Nama    : Fandi 

Umur    : 16 tahun 

Pekerjaan   : - 

Alamat    : Desa Talaga Baru 

 

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 tersedian waktu informan). Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk tehnik lainnya oleh informan. 

Samata-Gowa, 4 Januari 2018 

Informan,       Penulis, 

 

Fandi                           Sri Wahyuni 
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