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ABSTRAK 

Nama    : Sulaiman Abdullah 

Nim    : 20100120067 

Judul skripsi  : Peranan Orang Tua dalam Mengatasi Kenakalan Remaja      
di Desa Duwanur Kec. Adonara Barat Kab. Flores Timur 

 Skripsi ini membahas mengenai Peranan Orang Tua Dalam 
Mengatasi Kenakalan Remaja di Desa Duwanur Kec. Adonara Barat Kab. Flores 
Timur yang bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana peran orang tua 
dalam mengatasi kenakalan remaja di Desa Duwanur Kec. Adonara Barat Kab. 
Flores Timur (2) Apa faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja di Desa 
Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, dan (3) 
Bagaimana bentuk kenakalan remaja di Desa Duwanur Kecamatan Adonara 
Barat Kabupaten Flores Timur.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana jenis 
penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif untuk menganalisa. 
Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu orang tua dan remaja 
di Desa Duwanur. Sedangkan sumber data sekunder yaitu profil Lembaga, 
jurnal, buku serta foto-foto pada saat kegiatan penelitian. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu reduksi data, 
menarik kesimpulan, dan memverifikasi 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Orangtua Dalam 

Mengatasi Kenakalan Remaja di Desa Duwanur Kec. Adonara Barat Kab. Flores 

Timur, (1). Peranan aktif: Peranan orangtua dalam hal ini yaitu orang tua perlu 

memberikan pembinaan dalam rumah dan membuat kegiatan keagamaan. (2). 

Peranan tidak aktif: Kurangnya kesadaran sebagai orangtua dan pendidikan  

sehingga lalai dalam membina anak. Faktor penyebab terjadinya kenakalan 

remaja (1). Faktor internal yakni Keturunun, pembawaan negative 

pemenuhan pokok tidak seimbang, lemahnya pengawasan diri sendiri, 

perasaan rendah diri dan rasa tertekan yang tak teratasi. (2). Faktor eksternal: 

Kurang pengawasan dari orangtua, kegagalan Pendidikan dalam keluarga. 

Bentuk-bentuk kenakalan remaja (1). Kenakalan Umum. Meminum arak, bolos 

sekolah, berkelahi, suka keluyuran, mencuri, dan melakukan hubungan 

terlarang diluar nikah. (2). Kejahatan yang di rasakan. Membuat keributan 

sehingga mengganggu ketenangan masyarakat. 

 Implikasi penelitian ini adalah kepada: (1) Pendidik dalam Upaya 
mengatasi kenakalan remaja di Desa Duwanur, diharapkan bekerja sama 
dengan institusi yang lain guna untuk memberikan pemahaman kepada para 
remaja mengenai dampak kenakalan remaja dan resiko untuk masa depan (2) 
kepada peneliti selanjutnya mengharapkan pada peneliti mendatang untuk 
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mengembangkan penelitian yang sejenis mengenai peranan orang tua dalam 
mengatasi kenakalan remaja. 

 

Kata kunci: Orang tua, Kenakalan remaja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan setiap manusia mengalami beberapa fase pertumbuhan dan 

perkembangan yang kemudian fase tersebut dapat dibedakan menjadi 

beberapa tingkatan berdasarkan usia ataupun psikologis seseorang yaitu 

dimulai sejak masa bayi, selanjutnya masa kanak-kanak, lalu tumbuh dan 

berkembang menuju masa pubertas atau masa remaja hingga kemudian 

tumbuh dan berkembang lagi menjadi manusia dewasa. Dari setiap tingkatan 

pertumbuhan dan perkembangan yang dialami seseorang maka masa yang 

paling menarik dan penuh dengan tanda tanya adalah masa remaja, karena 

masa remaja merupakan masa dimana seseorang mengalami masa transisi 

antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, 

kognitif dan sosial emosional. Senada dengan itu, Sarlito Wirawan Sarwono 

menyatakan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke 

dewasa, bukan hanya dalam artian psikologis tetapi juga fisik.1 

 Pada anak-anak memasuki dunia remaja merupakan fase peralihan, 

pada masa remaja ini adalah bagaimana masa perkembangan dan 

pembentukan sikap, karakter dan mental. Remaja sangat berkecenderungan 

bersikap bebas bertindak sesuai dengan keinginan mereka dalam berbuat 

terhadap hal-hal yang negatif. sehingga diantara mereka banyak menimbulkan 

 

1Wirawan dan Sarlito Sarwono, Psikologi Remaja (Cet. XIX; Jakarta: Rajawali, 2017), 
h. 12. 
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tindakan yang tunasusila atau lebih dikenal dengan kenakalan remaja. ketika 

para remaja diminta untuk memberikan kesan atau nilai yang positif dari masa 

perkembangannya, banyak dari mereka akan menyatakan hal yang 

berkontradiksi dari pernyataan ini. Banyak dari mereka menganggap bahwa 

orang dewasa kurang peduli terhadap kelompok mereka. Beranggapan bahwa 

kelompok mereka adalah kelompok minoritas yang mempunyai warna 

tersendiri, yang mempunyai dunia tersendiri. 

Masa remaja merupakan salah satu masa dalam kehidupan manusia itu 

sendiri. Pemahaman mengenai remaja dapat digunakan secara global untuk 

menunjukkan suatu tahap perkembangan termasuk anak-anak dan masa 

dewasa, yang dengan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik umum serta 

perkembangan perubahan kognitif dan sosial. 

Permasalahan terdapat dalam remaja dan yang akan dihadapi remaja 

(adolescence) umumnya lebih terlihat sangat sulit karena kematangan yang 

ada pada diri remaja belum sangat maksimal. Remaja juga dapat diartikan 

sebagai suatu masa perkembangan perpindahan antara masa anak sampai 

masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial 

emosional yang ada pada diri manusia. Perubahan biologis, kognitif serta 

sosial emosional terjadi berputar dari perkembangan fungsi seksual dan 

proses berpikir abstrak sampai pada kemandirian.2 Bahwa masa remaja masa 

adalah masa yang ada pada usia kira-kira 10 sampai 12 tahun dan berakhir 

 

2Santrok, J.W. Adolescence: Perkembangan Remaja (Cet. V1; Jakarta: Erlangga, 2002), 
h. 21-26. 
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pada usia 18 hingga 22 tahun. Banyak ahli psikologi perkembangan remaja 

yang menggambarkan sebagai masa remaja awal dan akhir. Masa remaja awal 

(early adolescence) sama dengan masa anak menduduki sekolah menengah 

pertama yaitu usia 11-14 tahun dan mencakup perubahan pubertas yang 

sangat banyak. Remaja akhirnya minat pada karir, pacaran, dan eksploitasi 

identitas seringkali lebih nyatanya daripada dalam masa remaja awal. 

Pergaulan adalah salah satu kebutuhan manusia, karena manusia 

adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari harinya membutuhkan 

orang lain, dan hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya dibina 

melalui suatu pergaulan (interpersonal relationship). Pergaulan juga 

merupakan suatu hak asasi pada setiap individu dan itu harus dibebaskan, 

sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan kesehariannya, 

apalagi dalam melakukan hal yang diskriminasi, sebab hal itu dapat melanggar 

hak asasi manusia. Jadi, pergaulan antar manusia satu dengan manusia lainnya 

harus bebas,akan tetapi harus tetap setiap manusia mematuhi norma hukum, 

norma agama, norma budaya serta norma sosial.  

Akan tetapi, banyak anak remaja akhir-akhir ini telah jatuh ke dalam 

perbuatan salah remaja tanpa memperhatikan standar-standar ini. Ini karena 

afiliasi tidak terbatas. Apatis terhadap standar ini merupakan sumber masalah 

sosial di kalangan anak muda.  

Khususnya, individu dengan budaya dan adat istiadat timur seperti 

Indonesia. Kemajuan inovatif seperti Personal Digital Assistant (PDA) atau 

Handphone (HP), dan yang mengejutkan web telah menghantam jaringan 
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metropolitan, namun juga disukai oleh orang-orang di kota-kota yang jauh 

seperti yang ada di Desa Duwanur, Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya, 

semua data, baik positif maupun negatif, dapat dengan mudah diperoleh oleh 

masyarakat umum. Selain ponsel, kemajuan inovatif di Desa Duawanur juga 

dipisahkan dengan pertimbangan akses web. Web kini telah menjadi bagian 

yang tidak dapat dibedakan dari keberadaan remaja. Islam melatih kebutuhan 

untuk menyalurkan semua data dengan tujuan agar kita tidak segera 

mendapatkannya, seperti yang dikatakan Allah swt. dalam QS al-hujurat/49: 6 

yang berbunyi:  

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ واْا اِنْ   بُ وْا قَ وْمًاٌۢ بَِِهَالةٍَ فَ تُصْبِحُوْا عَلٓى مَا فَ عَلْتُمْ نٓدِمِيَْ يٰآ  بنَِ بَاٍ فَ تَ بَ ي َّنُ واْا انَْ تُصِي ْ
ٌۢ
 جَاۤءكَُمْ فاَسِق 

Terjemahnya:  

Wahai orang orang yang beriman jika seorang yang fasik datang 
kepadamu membawah satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar 
kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (keceroboan), 
yang akhirnya  menyesali  perbuatanmu itu,3 

Menurut Quraish Shihab menafsirkan  ayat ini bahwa, wahai orang-

orang yang beriman, jika orang yang melanggar syariat Allah datang kepada 

kalian dengan membawa suatu berita, maka teliti dan periksalah terlebih 

dahulu kebenaran berita itu. Hal itu supaya kalian tidak menimpakan musibah 

kepada suatu kaum--tanpa kalian mengetahui keadaan mereka--sehingga apa 

yang telah kalian lakukan terhadap mereka--setelah nyata bahwa mereka 

 

3Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. III; Jakarta: 
CV. Al Mubarok, 2018), h. 516. 



5 
 

 
 

tidak melakukannya--menjadikan kalian selalu menyesal atas kejadian itu, dan 

berharap kejadian itu tidak kalian lakukan. Penjelasan ayat kementerian 

agama repoblik indonesia, menguraikan ayat ini bagaimana berlaku dengan 

sesama manusia, termasuk kepada orang fasik. Diawali dengan tuntunan 

bagaimana menghadapi orang fasik, Allah berfirman, “wahai orang-orang yang 

beriman! jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita 

yang penting, maka janganlah kamu tergesa-gesa menerima berita itu, tetapi 

telitilah terlebih dahulu kebenarannya.”Hal ini penting dilakukan agar kamu 

tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan kamu 

mengikuti berita itu yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu yang 

terlanjur kamu lakukan. Ayat ini memberikan tuntunan kepada kaum muslim 

agar berhati-hati dalam menerima berita terutama jika bersumber dari orang 

yang fasik. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk 

menghindarkan penyesalan akibat tindakan yang diakibatkan oleh berita yang 

belum diteliti kebenarannya. 

Teknologi juga merupakan hasil modernisasi yang sangat 

mempengaruhi kehidupan dan perubahan kualitas dalam masyarakat, 

terutama pada individu di Desa Duwanur. Banyak orang meniru cara hidup 

dan tingkah laku yang mereka lihat di zaman sekarang ini. Model gaya rambut 

dan gaya kehidupan mengikuti jaman yang banyak tidak sesuai dengan ajaran 

islam. Olehnya itu, perkembangan zaman sangat pesat sebab standar perilaku 

pribadi dan gaya hidup remaja telah berubah. Maka budaya menyenangkan 

dan tidak bersalah yang juga menjadi ciri khas masyarakat di Desa Duwanur 
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berangsur-angsur mulai kabur dan tergantikan oleh budaya gaul yang dengan 

senang hati. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti akan melakukan 

penelitian yang berjudul “Peranan Orangtua dalam Mengatasi Kenakalan 

Remaja di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores 

Timur.” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Kenakalan remaja adalah sebuah perilaku sikap yang di luar dari nilai 

moral dan perilaku pada umumnya. Perilaku kenakalan remaja selalu 

berujung pada kerugian pada diri sendiri dan juga dengan orang lain. 

Kenakalan remaja juga di awali dengan rasa ingin tahu dan coba-coba, hingga 

perilaku tersebut menjadi kebiasaan hingga menjadi karakter. Santrock 

menjelaskan bahwa Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai 

perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi 

tindakan kriminal.4Sedangkan peranan orang tua merupakan cara yang 

digunakan oleh orang tua berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yang 

harus dijalankan dalam mengasuh anak”. Orang tua memiliki kewajiban dan 

tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi 

anak. Lestari menjelaskan peranan orang tua merupakan cara yang digunakan 

 

4Santrock dalam Rifa Hidaya, Penanggulangan Kenakalan Remaja Oleh Orang Tua di 
Jorong III Kampung Nagari Gadut (Bukittinngi: Institut Agama Islam Negri Bukittinggi, 2021), 
h. 20. 
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oleh orang tua berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yang harus 

dijalankan dalam mengasuh anak 

Tabel 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Peranan orangtua dalam mengatasi 

kenakalan remaja 

1. Peran orangtua terdiri dari:  

a. Peran sebagai pendidik: orang 

tua perlu menanamkan 

kepada anak-anak arti 

penting dari pendidikan dan 

ilmu pengetahuan yang 

mereka dapatkan dari 

sekolah. 

b. Peran sebagai panutan: orang 

tua perlu memberikan contoh 

dan teladan bagi anak, baik 

dalam berkata jujur maupun 

dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari dan 

bermasyarakat 

c. Peran sebagai teman: 

menghadapi anak yang 
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sedang menghadapi masa 

peralihan orang tua perlu 

lebih sabar dan mengerti 

tentang perubahan anak 

2. Bentuk bentuk kenakalan remaja: 

a. Suka berkelahi 

b. Suka keluyuran 

c. Bolos sekolah 

d. Pergi dari rumah tanpa pamit 

e. Berkelahi dengan teman dan 

berkeluyuran. 

f. Meminum minuman keras 

g. Mencuri 

h. Melakukan hubungan seks di 

luar nikah 

3. Faktor- faktor yang 

mempengaruhi kenakalan remaja: 

a. Faktor-faktor internal  

1) Cacat jasmaniah atau 

rohaniah akibat dari faktor 

keturunan. 
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2) Pembawaan negative dan 

sukar untuk di kendalikan 

serta mengarah ke 

perbuatan nakal. 

3) Pemenuhan pokok yang 

tidak seimbang dengan 

keinginan remaja sehingga 

menimbulkan konflik pada 

dirinya yang 

penyalurannya atau jalan 

keluarnya kearah 

perbuatan nakal. 

4) Lemahnya kemampuan 

pengawasan diri sendiri 

serta sikap menilai 

terhadap keadaan 

sekitarnya yang negatif. 

5) Kurang mampu 

mengadakan penyesuaian 

diri dengan lingkungan-

lingkungan yang baik. 



10 
 

 
 

6) Tidak mempunyai 

kegemaran (hobby) yang 

sehat. 

7) Perasaan rendah diri dan 

rasa tertekan yang tak 

teratasi. 

b. Faktor-faktor eksternal: 

1) Rasa cinta dan perhatian 

yang kurang terutama dari 

orang tua atau wali, 

keluarga dirumah dan dari 

guru serta teman sebaya. 

2) Kegagalan pendidikan 

pada lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan 

masyarakat. 

3) Menurunnya wibawa 

orang tua atau wali, guru 

dan alat-alat negara 

penegak hukum. 

4) Pengawasan yang kurang 

dari orang tua atau wali, 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran orangtua dalam mengatasi kenakalan remaja di Desa 

Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja di Desa Duwanur 

Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur? 

3. Bagaimana bentuk kenakalan remaja di Desa Duwanur Kecamatan 

Adonara Barat Kabupaten Flores Timur? 

D. Kajian Pustaka 

 Berdasarkan hasil penelusuran dari literatur-literatur yang berkaitan 

dengan objek penelitian ini, maka peneliti menemukan beberapa skripsi 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Skripsi Baynar Rodiana dengan judul: “Penanggulangan Kenakalan 

Remaja Menurut Prof. H. M. Arifin (Analisis Bimbingan Dan Konseling 

Islam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kenakalan Remaja adalah 

perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang melanggar 

norma, hukum dan aturan di kehidupan masyarakat. Sedangkan, cara 

untuk menanggulangi kenakalan remaja yaitu dengan cara memberikan 

guru, masyarakat, dan 

pemerintah. 
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pendidikan formal di sekolah, melalui organisasi karang taruna, 

community planning dengan membuat lapangan permainan, dan 

mendirikan pengadilan anak-anak supaya aktivitas-aktivitas kenakalan 

remaja di kalangan masyarakat berkurang.5 persamaan penelitian ini 

dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas kenakalan remaja 

dan metode yang di gunakan kualitatif. Adapun yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian saya adalah peneltian terdahulu cara 

mengatasi kenakalan remaja dengan memberikan pendidikan formal di 

sekolah sedangkan penelitian saya bagaimana peranan orangtua dalam 

mengatasi kenakalan remaja 

2. Skripsi Isni Kurniati dengan judul “Upaya Penanggulangan Kenakalan 

Remaja Melalui Pendidikan Agama Islam di SMK Widya Dharma Turen-

Malang”. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kenakalan di Smk 

Widya Dharma Turen-Malang termasuk kenakalan ringan bukan 

tindakan kejahatan seperti membolos, mengganggu teman, menyontek, 

tidak mengerjakan dan tidak memakai seragam.6 Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan Metode 

deskriptif kualitatif. Adapun yang membedakan dalam penelitian ini 

yaitu memiliki lokasi dan objek yang berbeda, penelitian Isni Kurniati 

 

5Baynar Rodiana, “Penanggulangan Kenakalan Remaja Menurut Prof. H. M. Arifin 
(Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)”, skripsi (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden 
Intan Lampung, 2019). 

6Isni Kurniati, “Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Agama 
Islam di SMK Widya Dharma Turen-Malang”, skripsi (Malang, Universitas Islam Negri Malang, 
2008). 
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hanya berfokus pada siswa, sedangkan pada penelitian saya berfokus 

pada remaja di tengah masyarakat. 

3. Skripsi Dian Mulyasari dengan judul “Kenakalan Remaja Ditinjau dari 

Persepsi Remaja Terhadap Keharmoinsan Keluarga dan Konformitas 

Teman Sebaya”.. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada hubungan 

negatif antara persepsi remaja terhadap keharmonisan keluarga dengan 

kenakalan remaja. Hasil penelitian ini juga menujukan ada hubungkan 

positif antar konformitas teman sebaya dengan kenakalan remaja.7 Pada 

penelitian Dian Mulyasari. Penulis mengambil sebagai bahan tinjauan 

terdahulu karena memiliki subjek judul hampir sama yang membahas 

kenakalan remaja. Penelitian memiliki perbedaan dalam memperoleh 

sebuah data, karena penelitian ini menggunakan metede kuantitatif 

dengan beberapa pendekatan yang digunakan yaitu metode random 

sampling metode analisis. Sedangkan penelitian saya menggunakan 

metode deskriptif kualitatif . 

4. Skripsi Edi Tria Saputra  berjudul “Penanggulangan Kenakalan Remaja 

di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat” hasil penelitian penulis menemukan bentuk kenakalan remaja, 

antara lain, perkelahian antar remaja, narkoba, mencuri, minuman 

keras, balapan liar, dan tokoh masyarakat telah melakukan upaya 

 

7Dian Mulyasari, “Kenakalan Remaja Ditinjau dari Persepsi Remaja Terhadap 
Keharmoinsan Keluarga dan Konformitas Teman Sebaya”, skripsi (Surakarta: Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, 2010). 
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pencegahan dengan beberapa program seperti, memberikan pelatihan-

pelatihan kepada para remaja, memberikan himbauan kepada orang tua, 

memfasilitasi kegiatan olahraga remaja di desa, membuat kegiatan 

keagamaan bagi para remaja.8 Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian saya adalah sama-sama menggunakan Metode deskriptif 

kualitatif dan membahas kenakalan remaja. Sedangkan yang 

membedakan dengan penelitian saya yaitu penelitian di atas tokoh 

masyarakat berperan mengatasi dengan melakukan beberapa program. 

Sedangkan penelitian saya orang tua yang berperan, dan membedakan 

dengan penelitian saya yaitu memiliki lokasi dan objek yang berbeda 

5. Skripsi Jospin Losa Femmy C.M Tasik Antonius Purwanto berjudul: 

“Peranan Orang Tua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Akibat 

Meminum Alkohol Cap Tikus (Studi Kasus di Desa Talawaan Kecamatan 

Talawaan Kabupaten Minahasa Utara). ”Hasil penelitian membuktikan 

bahwa bentuk kenakalan yang dialami oleh remaja dipengaruhi oleh 

kurangnya kontrol orang tua, pengaruh lingkungan baik dalam 

lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial, serta dampak Globalisasi 

antara lain pengaruh media Massa seperti Televisi, Media Komputer, 

dan lain-lain. Hasil penelitian membuktikan pula bahwa bentuk 

kenakalan remaja sangatlah beragam dan kompleks, dimana 

pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja sudah 

 
8Edi Tria Saputra, “Penanggulangan Kenakalan Remaja di Desa Purwodadi Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, skripsi (Jambi: Universitas Islam Negri 
Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2021). 
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melanggar aturan dan nilai-nilai kesusilaan yang terjadi didalam 

masyarakat seperti melanggar norma-norma hukum dan adat istiadat. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama 

menggunakan Metode deskriptif kualitatif dan membahas kenakalan 

remaja. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian saya yaitu 

penelitian di atas lebih fokus ke Kenakalan Remaja yang selalu 

meminum minuman alkohol. Sedangkan penelitian saya bentuk 

kenakalan remaja secara umum, serta yang membedakan dengan 

penelitian saya yaitu memiliki lokasi dan objek yang berbeda. 

6. Skripsi Yoga Mulyawan dengan judul “Analisis Kenakalan Di Kalangan 

Remaja Pedesaan” Hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan tentang kenakalan dikalangan 

remaja pedesaan meliputi berbagai macam faktor antara lain, Identitas, 

Kontrol diri, Usia, Jenis kelamin, harapan terhadap pendidikan dan nilai-

nilai di sekolah, proses keluarga, pengaruh teman sebaya, kelas sosial 

ekonomi, kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal. Dari berbagai 

faktor tersebut berdasarkan hasil penelitian yang paling menonjol dalam 

mempengaruhi tindak kenakalan yang dilakukan remaja adalah proses 

keluarga dan pengaruh teman sebaya.9  Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian saya adalah sama-sama menggunakan Metode deskriptif 

kualitatif dan membahas kenakalan remaja. Sedangkan yang 

 
9Yoga Mulyawan, “Analisis Kenakalan Di Kalangan Remaja Pedesaan”, skripsi 

Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014). (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014). 
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membedakan dengan penelitian saya yaitu penelitian yaitu memiliki 

lokasi dan objek yang berbeda dan penelitian yoga mulyawan hanya 

berfokus mengetahui masalah-masalah kenakalan remaja yang ada di 

Kecamatan Semidang Alas Maras serta mengetahui proses yang 

melatarbelakangi tindak kenakalan yang dilakukan oleh remaja 

Sedangkan penelitian saya, selain untuk mengetauhi kenakalan remaja 

juga bagaimana peranan orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja. 

7. Skripsi Andi Restulangi dengan judul “Dampak Media Sosial Facebook 

Pada Kehidupan Remaja Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa” 

Hasil penelitian skripsi ini menggambarkan bahwa dampak dari 

penggunaan Facebook pada kehidupan remaja di Kecamatan Tombolo 

Pao yaitu terbagi kedalam tiga bagian yaitu:  

a. Hubungan sosial: dampak positifnya: mempererat hubungan 

silaturahmi, teman bertambah, mudah bergaul. Dampak negatifnya: 

perilaku imitasi, ketersinggungan, berkurangnya hubungan dengan 

lingkungan sekitar, kurangnya perhatian untuk keluarga, lupa waktu.  

b. Pengetahuan: dampak positif: pengetahuan bertambah, tempat sarana 

diskusi. Dampak negatif: berkurangnya waktu belajar.  

c. Kegunaan: dampak positif: tempat mencurahkan isi hati, tempat 

penyimpanan data pribadi.10 

 

10Andi Restulangi, “Dampak Media Sosial Facebook Pada Kehidupan Remaja di 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, skripsi (Gowa: Universitas Islam Negri Alauddin 
Makassar, 2015). 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama 

menggunakan Metode deskriptif kualitatif dan membahas perilaku 

menyimpang remaja. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian 

saya yaitu penelitian di atas lebih fokus dampak media sosial facebook 

pada kehidupan remaja sedangkan penelitian saya bentuk kenakalan 

remaja secara umum, serta yang membedakan dengan penelitian saya 

yaitu memiliki lokasi dan objek yang berbeda. 

8. Skripsi Asnul Fajrin dengan judul “Dampak Sosial Kenakalan Remaja Di 

Kelurahan Sombala Bella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. 

”Hasil penelitian skripsi ini cara, dan dokumentasi untuk mendapatkan 

informasi dari informan. Hasil penelitian dan pembahasan 

menunjukkan bahwa, dampak sosial kenakalan remaja di Kelurahan 

Sombala Bella dapat dilihat dari diri remaja itu sendiri,bagi keluarga, 

bagi teman sebaya dan bagi lingkungan masyarakat di Desa Sombala 

Bella dapat dikatakan sangat berubah drastis, dan dengan adanya 

perilaku kenakalan yang dilakukan oleh remaja itu sendiri.11 Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan 

Metode deskriptif kualitatif dan membahas kenakalan remaja  

Sedangkan yang membedakan dengan penelitian saya yaitu penelitian di 

atas lebih fokus pada aspek sosial dari kenakalan remaja itu sendiri 

 

11Asnul Fajrin, “Dampak Sosial Kenakalan Remaja di Kelurahan Sombala Bella 
Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar”, skripsi (Takallar: Universitas Islam Negri 
Alauddin Makassar, 2016). 
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sedangkan penelitian saya fokus pada kenakalan remaja secara umum 

dan orang tua berperan di dalamnya untuk mengatasi kenakalan remaja, 

serta yang membedakan dengan penelitian saya yaitu memiliki lokasi 

dan objek yang berbeda 

9. Skripsi Firman Syaputra yang berjudul: “Nilai Agama Dan Aplikasinya 

Dalam Pergaulan Remaja Di Dusun Iraja Lebo Kecamatan Bontoharu 

Kabupaten Kepulauan Selayar”. Hasil penelitian skripsi ini Secara umum 

ditemukan bahwa aplikasi nilai agama dalam pergaulan remaja di Dusun 

Iraja Lebo Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu Kabupaten 

Kepulauan Selayar sudah cukup baik meskipun diperhadapkan dengan 

berbagai pengaruh informasi dan tekhnologi yang banyak berdampak 

negatif pada remaja. Pergaulan remaja di Dusun Iraja Lebo bukanlah 

lahir secara alamiah, melainkan banyak faktor yang berperan di 

dalamnya. Misalnya, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan 

sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Adapun usaha-usaha yang 

dilakukan dalam menuntun pergaulan para remaja seperti pembentukan 

remaja mesjid dan majelis ta’lim.12 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama 

menggunakan Metode deskriptif kualitatif dan membahas pergaulan 

remaja yang menyimpang. Sedangkan yang membedakan dengan 

penelitian saya yaitu penelitian di atas lebih fokus pemahaman remaja 

 
12Firman Syaputra, “Nilai Agama dan Aplikasinya Dalam Pergaulan Remaja di Dusun 

Iraja Lebo Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar”, skripsi (Makassar: 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010). 
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tentang nilai agama dan pengaplikasian nilai agama dalam pergaulan 

remaja. Sedangkan penelitian saya yaitu kenakalan remaja secara umum 

dan orang tua berperan di dalamnya. serta yang membedakan dengan 

penelitian saya yaitu memiliki lokasi dan objek yang berbeda. 

10. Skripsi Rifa Hidayat yang berjudul: “Penanggulangan Kenakalan 

Remaja Oleh Orang Tua Di Jorong III Kampung Nagari Gadut”. Hasil 

penelitian skripsi ini Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan orang tua 

adalah dengan tindakan: Tindakan preventif, usaha pencegahan 

timbulnya kenakalan remaja orang tua melakukan usaha pencegahan 

supaya tidak terjadinya kenakalan remaja dengan menguatkan iman 

anaknya seperti menyuruh shalat dan mengaji supaya anak tersebut 

selalu mengingat Allah swt, akan tetapi anak remaja mereka yang tidak 

melaksanakannya dikarenakan mereka yang sibuk atau malas. Tindakan 

represif, usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral 

dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman. Pada tahap represif ini 

orang tua hanya memberikan hukuman yang dilakukan anak ketika di 

rumah. Tindakan kuratif dan rehabilitas, tindakan ini dilakukan setelah 

tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu 

mengubah tingkah laku pelanggar dengan memberikan pendidikan 

lagi.13 Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-

sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan membahas 

 
13Rifa Hidayat, “Penanggulangan Kenakalan Remaja Oleh Orang Tua Di Jorong III 

Kampung Nagari Gadut”, skripsi (Bukittinggi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi, 
2021). 
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bagaimana cara orang tua dalam menanggulangi kenakalan remaja. 

serta yang membedakan dengan penelitian saya yaitu memiliki lokasi 

dan objek yang berbeda. 

11. Skripsi Wisnu Saputra dengan Judul: “Peran Orang Tua Dalam 

Mengurangi Tingkat Kenakalan Remaja Di Desa Suro Baru Kecamatan 

Ujan Mas Kabupaten Kepahiang”. Hasil penelitian ini di temukan bahwa: 

(a) Orang tua menyuruh anaknya mengikuti kegiatan keagamaan 

Remaja di desa Suro Baru karena kurang aktip mengikuti kegiatan 

keagamaan, lebih baik remaja keluar malam dari pada remaja untuk 

belajar agama. (b) Orang tua menyuruh anaknya untuk mengikuti 

kegiatan olah raga seperti main voli, futsal, dan juga yang lainnya, (c) 

Orang tua menyuru anaknya menolong di kebun, bagi remaja yang 

masih sekolah orang tuanya menyuruh anaknya untuk ke kebun bila 

pulang sekolah. Remaja banyak menghabiskan waktu yang tidak ada 

gunanya seperti malam hari remaja mabuk-mabukan, keluyuran malam, 

main judi, saweran, berkelahi di waktu pesta malam. (d) Orang tua 

memberikan hukuman, Orang tua sering memberi hukuman kepada 

anaknya, seperti tidak memberikan jajan, sering di tampar, sering tidak 

di bolehkan pulang ke rumah, apa lagi remaja yang putus sekolah.14 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama 

menggunakan Metode deskriptif kualitatif dan membahas bagaimana 

cara orang tua dalam menanggulangi kenakalan remaja. serta yang 

membedakan dengan penelitian saya yaitu memiliki lokasi dan objek 

yang berbeda. 

 
14Wisnu Saputra, “Peran Orang Tua Dalam Mengurangi Tingkat Kenakalan Remaja di 

Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang”, Skripsi (Bengkulu: Institut 
Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2018). 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan orangtua dalam mengatasi 

kenakalan remaja di Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, 

Kabupaten Flores Timur. 

2. Untuk mengetahui faktor kenakalan remaja di Desa Duwanur Kecamatan 

Adonara Barat Kabupaten Flores Timur? 

3. Untuk mengetahui bagaimana kenakalan remaja di Desa Duwanur, 

Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Dapat menambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui peran 

orang tua dalam mengurangi tingkat kenakalan remaja di Desa 

Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi remaja, orang tua, dan 

bagi penulis lainnya. Bagi remaja penelitian ini di harapkan dapat 

memberikan gambaran secara khusus mengenai kenakalan remaja di 

Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Orang Tua  

Orang tua adalah pembina utama dan pertama dalam hal penanaman 

keimanan bagi anak, serta yang pertama yang membina anaknya. Dalam 

sekolah, pesantren dan guru agama yang diundang adalah institusi pembinaan 

dan orang yang sekedar membantu orang tua. Pada awalnya penciptaannya 

seorang anak lahir dalam keadaan suci dan bertauhid murni, anak mempunyai 

fitrah untuk beragama.   Pembinaan berawal dari rumah, di mana seorang anak 

tumbuh dari bina orang tuanya, yang didambakan setiap anak adalah rumah 

layaknya surga, yaitu suasana yang penuh kasih sayang sehingga memberikan 

rasa aman kepada anak untuk membahagiakan anak di dunia sampai akhirat. 

Mengenai tugas dan kewajiban orang tua, tugas utama dari keluarga bagi 

pembina anak ialah merupakan peletak dasar bagi pembina akhlak dan 

pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian sar diambil dari 

kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Dalam hal 

pengembangan aspek agama dan moral orang tua memiliki peran penting 

untuk pengembangan anak sebagaimana perintah nabi yaitu beliau selalu 

memerintahkan orang tua agar menjaga dan merangsang perkembangan 

moral anak sebaik mungkin, hal tersebut dimulai dengan perintah 

memuliakan atau menghargai mereka 1 

 
1Erwin Hafid, Hadis Parenting Menakar Validitas Hadis Pendidikan Anak Usia 

Dini,(Jakarta: Orbit Publishing Jakarta, 2017). h. 321 
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Penamaan pandangan hidup keagamaan sejak masa kanak-kanak 

adalah tindakan yang tepat dilakukan oleh orang tua, karena masa kanak-

kanak merupakan masa yang paling baik untuk perkembangan jiwa anak 

menuju kedewasaan melalui penamaan nilai-nilai keagamaan. Pada masa 

masa kanak-kanak tindakan orang tua yang terpenting adalah meresepkan 

dasar-dasar hidup beragama, seperti dengan membiasakan anak mengikuti 

kegiatan-kegiatan keagamaan orang tuanya. Hal ini akan bisa terlaksanakan 

apabila adanya hubungan yang harmonis antara sesama anggota keluarga. 

Hubungan dalam keluarga antara orang tua dengan anak didasarkan atas 

hubungan alamiah, dilaksanakan dalam bentuk kasih sayang yang murni, rasa 

kasih sayang antara orang tua dan anaknya. Rasa kasih sayang antara orang 

tua dan anaknya. Orang tua atau juga dengan keluarga, atau identik dengan 

orang yang membimbing anak dalam lingkungan keluarga. Orang tua (ayah 

dan ibu) adalah pendidikan yang paling bertanggung jawab dalam suatu 

keluarga atau rumah tangga, yang dalam kehidupan sehari-hari memperoleh 

keterampilan dan ketenangan dalam hidupnya.2 Orang tua menurut Arifin 

sebenarnya adalah tokoh ideal, pembawa norma dan nilai-nilai kehidupan 

masyarakat dan sekaligus pembawa cahaya terang bagi anaknya dalam 

kehidupannya.3 Dalam membimbing anak suasana yang dapat dilakukan oleh 

orang tua diantaranya sebagai berikut: Menciptakan suasana yang kondusif 

dirumah, suasana yang nyaman akan membuat anak menjadi betah dan 

 

2Ahmad Tafsir, Metode Pengajaran Islam (Bandung: Rosdakarya, 2008), h. 171. 

3Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 164. 
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kerasan belajar dirumah, namun lebih dipengaruhi oleh suasana yang nyaman 

dan tentram di rumah.  

 Menyediakan berbagai sumber dan bahan belajar Umumnya anak 

akan terdorong untuk belajar apabila sumber dan belajar anak tersedia sesuai 

kebutuhan. Diantaranya berbagai buku pelajaran pokok atau penunjang 

majalah, novel, dan bacaan lainnya yang menarik bagi anak.4 

A. Peranan Orang Tua 

 Orang tua yaitu terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua memiliki peran 

penting dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya baik dalam 

pendidikan formal maupun non formal. Peran orang tua itu sendiri dapat 

mempengaruhi perkembangan anak dalam aspek kognitif, Moral dan Agama 

dan Fisik-motorik 

1. Aspek kognitif  

      Kognitif yang dimaksud di sini adalah kata sifat yang berasal dari kata 

kognisi, yang bisa diartikan dalam empat pengertian yaitu; kegiatan untuk 

memperoleh pengetauhan melalui kesadaran dan perasaan, atau melalui 

perasaan sendiri, lingkungan dan hasil dari pemerolehan pengetauhan.5 

2. Aspek Moral dan Agama 

     Moral dan agama di maksud orang tua senantiasa menjaga dan 

memuliakan moral dan akhlak anak, dan juga memberi petunjuk etika sebelum 

dan saat makan, yaitu dimulai dengan mengucapakan nama Allah Swt,makan 

 

4Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Grasindo, 2008), h. 
330-333. 

5 Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, h. 61. 
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dengan tangan kanan, dan etika saat bertamu anak-anak diajarkan memberi 

salam. 

3. Aspek Fisik-motorik        

 Fisik  anak yang di maksud di sini diartikan sebagai jasmani, badan, 

tubuh, sedangkan motorik di artikan sebagai penggerak.6 Peran yaitu 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat.7 Sedangkan, Hamalik menyatakan 

bahwa “peran adalah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri 

khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu”.8 Menurut 

Lestari, peran orang tua merupakan cara yang digunakan oleh orang tua 

berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yang harus dijalankan dalam 

mengasuh anak.9 Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa peran orang tua yaitu cara yang digunakan oleh orang tua atau 

keluarga dalam menjalankan tugas dalam mengasuh, mendidik, 

melindungi, dan mempersiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat.  

Di dalam BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional) peran orang tua terdiri dari:  

 
6 Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, h.35 

7Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 
200. 

8Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 33. 

9Lestari, Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Dukungan Orang Tua dengan Prestasi 
Belajar Siswa (Surakarta: Fakultas Psikologi Univeristas Muhammadiyah Surakarta, 2012), h. 
22 
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a. Peran sebagai pendidik: orang tua perlu menanamkan kepada anak-anak 

arti penting dari pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan 

dari sekolah.  

b. Peran sebagai panutan: orang tua perlu memberikan contoh dan teladan 

bagi anak, baik dalam berkata jujur maupun dalam menjalankan kehidupan 

sehari-hari dan bermasyarakat.  

c.  Peran sebagai teman: menghadapi anak yang sedang menghadapi masa 

peralihan orang tua perlu lebih sabar dan mengerti tentang peruabahan 

anak 

C. Faktor- faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja 

 Cukup banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan 

remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat di kelompokan menjadi faktor 

internal dan faktor eksternal. Berikut ini penjelasannya secara ringkas.  

1. Faktor internal 

a). Krisis identitas  

 Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan 

terjadinya dua bentuk integrasi, pertama, terbentuknya perasaan akan 

konsitensi dalam kehidupannya, kedua tercapainya identitas peran. Kenakalan 

remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. 

b).Kontrol diri yang lemah        

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tangkah laku yang 

dapat di terima dengan yang tidak dapat di terima akan terseret pada perilaku 

nakal. Begitupun bagi mereka yang mengetahui perbedaan dua tingkah laku 
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tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingka laku 

sesuai kemampuannya. 

2. Faktor Eksternal  

a. Kurangnya perhatian dari orangtua, serta kurangnya kasih 

sayang Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi 

primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah 

ikut memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan keperbadian 

anak. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan 

remaja seperti keluarga yang brokenhome, rumah tangga yang berantakan 

disebabkan kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, 

ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur 

untuk memunculkan delinkuensi remaja. 

 Kartini juga berpendapat faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja 

yaitu anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntunan 

pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya 

masing-masing sibuk mengurusi permasalahan serta konflik batin sendiri. 

1. Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja yang tidak terpenuhi, 

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

atau tidak dapat kompetensinya. 

2. Anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat di 

perlukan untuk hidup normal, mereka tidak biasakan dengan disiplin dan 

kontrol diri yang baik.10 

 

10Kartini Kartono, Psikologi Anak (Bandung, CV. Manda, 2007), h. 20. 



28 
 

 
 

 Maka dengan demikian perhatian dan kasih sayang dari orang tua 

merupakan suatu dorongan yang berpengaruh dalam kejiwaan seorang 

remaja dalam membentuk keperbadian serta sikap remaja setiap sehari-hari. 

jadi perhatian dan kasih sayang dari orangtua merupakan faktor penyebab 

terjadinya kenakalan remaja. 

3. Minimnya pemahaman tentang keagamaan 

 Dalam kehidupan berkeluarga. kurangnya pembinaan agama juga 

menjadi sala satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan 

moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai 

moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan 

waktu dan tempat. 

 Pembinaan moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga 

perlu di lakukan sejak kecil sesuai dengan umurnya karena setiap anak yang 

di lahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, juga belum 

mengerti mana batas batas ketentuan moral dalam lingkungannya. Karena itu, 

pembinaan moral pada permulaannya di lakukan rumah tangga dengan 

latihan-latihan, nasihat nasihat yang di pandang baik. 

  Maka pembinaan moral harus di mulai dari orang tua melalui teladan 

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

yang di peroleh dalam rumah tangga remaja akan di bawah ke lingkungan 

masyarakat. Oleh karena itu pembinaan moral dan agama dalam keluarga 

penting sekali bagi remaja untuk menyelamtkan mereka dari kenakalan dan 

merupakan cara untuk mempersiapkan hari depan generasi yang yang akan 



29 
 

 
 

datang, sebab kesalahan dalam pembinaan moral akan berakibat negatif bagi 

remaja itu sendiri.  

 Pemahaman tentang agama sebaiknya di lakukan semenjak kecil, yaitu 

melalui kedua orangtua dengan cara memberikan pembinaan moral di 

bimbingan tentang keagamaan, agar nanti setelah mereka remaja bisa 

memilah baik buruk yang mereka lakukan sesuatu di setiap harinya. 

 Kondisi masyarakat sekarang yang suda begitu mengagumkan ilmu 

pengetauhan mengakibatkan kaidah-kaidah moral dan tata susila yang di 

pegang teguh oleh orang orang dahulu menjadi tertinggal di belakang. Dalam 

masyarakat yang telah terlalu jauh dari agama, kemerosotan moral orang 

dewasa sudah lumrah terjadi. kemorosotan moral, tingkah laku dan 

perbuatan-perbuatan orang dewasa yang tidak baik menjadi contoh atau 

teladan bagi anak-anak dan remaja sehingga berdampak timbulnya kenakalan 

remaja. 

4. Pengaruh dari lingkungan sekitar 

 Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang 

sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya mala terjerumus ke 

dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan 

watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, 

moralnya akan seperti itu adanya. Sebaliknya jika ia berada di lingkungan yang 

baik maka ia akan menjadi baik pula. 

 Dalam kehidupan bermasyarakat, remaja sering melakukan ke onaran 

dan mengganggu ketenteraman masyrakat karena terpengaruh dengan 
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budaya barat atau pergaulan dengan teman sebayanya yang sering 

mempengaruhi untuk mencoba. Sebagai bahwa para remaja pada umumnya 

sangat senang dengan gaya hidup yang baru tanpa melihat faktor negativnya, 

karena anggapan ketinggalan zaman jika tidak mengikutinya. 

a. Akibat-akibat yang di timbulkan oleh kenakalan remaja antara lain: 

1. Bagi remaja itu sendiri  

Akibat dari kenakalan yang di lakukan oleh remaja akan berdampak bagi 

dirinya sendiri dan sangat merugikan bagi fisik dan mental, walaupun 

perbuatan itu dapat memberikan sesuatu kenikmatan akan tetapi itu semua 

hanya kenikmatan sesaat saja, berbagai penyakit dampak bagi fisik yaitu 

seringnya terserang karena gaya hidup yang tidak teratur.   

 Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan 

mengantarkannya kepada mental-mental yang loyo. Berpikir kurang 

maksimal dan keperbadiannya akan terus menyimpang dari segi moral yang 

ada pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. dan hal itu akan 

terus berlangsung selama remaja tersebut tidak memiliki orang yang 

membimbing dan mengarahkan. 

2. Bagi keluarga  

 Seorang anak adalah penerus keluarga yang akan dapat menjadi tulang 

punggung bagi keluarga itu sendiri apabila ayah dan ibunya tidak dapat lagi 

mampu bekerja lagi atau memasuki usia senja. Seorang remaja selaku anak 

dalam keluarga berperilaku yang bertentangan dengan agama atau sering 

melanggar norma agama akan terjadi ketidak harmonisnya dalam keluarga 
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dan akan terjadi putusnya komunikasi antara orangtua dan anak .Tentunya hal 

ini merupakan sangat tidak baik sebab hal ini akan mengakibatkan remaja 

sering keluar malam serta melakukan hal-hal yang tidak di inginkan seperti 

melakukan minuman keras bersama teman sebayanya bahkan bisa jadi 

mengkonsumsi obat-obat terlarang dan pada akhirnya keluarga merasa malu 

dan kecewa terhadap apa yang di lakukan remaja itu sendiri. Padahal apa yang 

di lakukan oleh remaja tersebut hanya untuk melampiaskan rasa 

kekecewaannya terhadap apa yang terjadi dalam keluarga. 

3. Bagi lingkungan masyarakat  

 Ketika seorang remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan 

masyarakat tentunya dampaknya akan buruk bagi seorang remaja itu sendiri 

maupun keluarganya itu sendiri. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja 

itu adalah tipe orang yang selalu melakukan masalah serta membuat sesuatu 

bertentangan dengan ajaran agama. Seperti meminum minum yang 

memabukkan, serta membuat ribut dengan menggunakan kenalpot resing 

sehingga mengganggu ketenteraman masyarakat itu sendiri. Mereka di 

annggap anggota masyarakat yang memiliki sikap moral yang tidak baik atau 

rusak. Dan pandangan masyarakat akan dengan remaja tersebut akan jelek. 

Untuk merubah semuanya menjadi menjadi normal kembali membutuhkan 

waktu yang lama dan hati yang penuh keikhlasan.11 

 

 
11Dadan sumara, dkk,”Kenakalan Remaja dan Penanganannya.” Jurnal penelitan dan 

ppm, Vol. 4 (2017), h. 349. 
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C. Kenakalan Remaja 

1. Pengertian Remaja 

 Dari istilah yang sering dipakai untuk menunjukkan masa remaja 

adalah puberty, dan adolescencia. Dalam Bahasa Indonesia sering dikatakan 

puberitas atau remaja.  

a. Puberty (Inggris) puberteit (Belanda) berasal dari bahasa latin 

“pubertas” yang berarti laki-lakian kedewasaan yang dilandasi oleh sifat 

dan tanda kelakian. 

b. Adolescencia berasal dari kata latin “adulescense” artinya masa muda 

yakni antara 17 tahun dan 30 tahun. 

 Kedua istilah diatas sering digunakan secara bersama untuk menyebut 

masa remaja. Sepintas keduanya mirip tetapi kalau kita amati dari berbagai 

kepuntakaan keduanya mempunyai perbedaan. puberty atau pubertas lebih 

menunjukkan pada perubahan fisik pada perilaku yang terjadi saat individu 

secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. 

Kematangan ini biasanya terjadi pada usia 12 -16 tahun untuk anak laki-laki 

atau 11-15 tahun untuk anak perempuan12 

 Jadi masa remaja adalah suatu masa transisi dari masa kanak-kanak ke 

masa dewasa. Masa ini kira-kira umur 11-21 tahun. 

 

 

12Ny Singgi Gunarsa dan Sinngi D Gunarsa, Psikologi Remaja (Jakarta: Bapak Gunung 
Mulia, 1990), h. 4. 
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1. Pengertian Kenakalan Remaja 

 Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, kenyataan tersebut 

menyebabkan manusia tidak akan hidup normal tanpa kehadiran manusia 

yang lain hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Dari 

interaksi sosial terjadi sering terjadi kenakalan remaja karena tidak di 

batasinya interaksi yang di lakukan terhadap di pergaulannya apa yang di 

dengar dan di tangkap oleh alat indra tidak sepenuhnya bisa mereka saring. 

Kenakalan remaja merupakan problem yang kerap terjadi di Indonesia. 

Bahkan bukan di Indonesia saja wilaya mana saja bisa terindikasi memiliki 

tingkat kenakalan remaja yang cukup tinggi. 

Remaja adalah usaha rentan terhadap apa saja yang hadap di 

sekelilingnya oleh sebab itu remaja adalah kondisi yang kerap berpotensi 

melakukan pelanggaran. Percaya atau tidak remaja adalah usia yang paling 

banyak melakukan kesalahan dan cenderung menyimpang, banyak orang tua 

yang selalu kewalahan mengawal pertumbuhan anaknya menjelang usia 

remaja awal dan akhir. Usia remaja adalah usia di mana perkembangan diri di 

pengaruhi oleh banyak faktor herediter maupun lingkungan. Kenakalan 

remaja yang sering terjadi akhir akhir ini juga bagian dari pertumbuhan dan 

perkembangan psikis remaja yang tidak terkontrol serta minimnya 

pengawasan dan pendampingan dalam kehidupan sehari- harinya. 

 Kenakalan remaja adalah sebuah perilaku sikap yang di luar dari nilai 

moral dan perilaku pada umumnya. Perilaku kenakalan remaja selalu 
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berujung pada kerugian pada diri sendiri dan juga dengan orang lain. 

Kenakalan remaja juga di awali dengan rasa ingin tahu dan coba-coba. 

Sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan hingga menjadi karakter. 

 Masalah kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang 

dari norma norma hukum pidana yang di lakukan oleh remaja. Perilaku 

tersebut akan merugikan dirinya dan orang orang sekitarnya. Masalah 

kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak 

terbentuknya peradilan untuk anak anak nakal (juvenile court) pada 1899 di 

Illinois, Amerika serikat. 

Beberapa ahli mendefenisikan kenakalan remaja sebagai berikut: 

a. Kartono ilmuan sosiologi 

 Kenakalan Remaja atau dalam Bahasa inggris dikenal dengan istilah 

juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang di 

sebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial. Akibatnya, mereka 

mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.13 

b. Santrock  

 Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja 

yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi Tindakan kriminal. 

 Banyak dan orang tua menganggap ia tidak perlu lagi menjaga anaknya 

yang telah berada di usia remaja padahal pada usia ini perhatian orang tua 

 

13Kartono dalam Rifa Hidaya, Penanggulangan Kenakalan Remaja Oleh Orang Tua di 

Jorong III Kampung Nagari Gadut (Bukittinngi: Institut Agama Islam Negri Bukittinggi, 2021), 

h. 19. 
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sangat di butuhkan. Namun perhatian dan pendampingan orangtua pada anak 

remaja itu berbeda dengan anak-anak usia 5 dan 6 tahun. 

Pendampingan dan kehadiran orang tua harus dapat menjadi tempat paling 

baik, aman, dan menyenangkan bagi anak dan bukan mala sebaliknya. Gejolak 

anak remaja sedikit sulit di pahami hal ini di sebabkan karena faktor psikologis 

anak usia remaja itu berbeda. 

2. Dampak kenakalan remaja  

 Ulah para remaja yang masih dalam tarap pencarian jati diri sering 

sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang 

mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan 

menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum-minum keras, 

menggunakan obat-obat terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain lainnya itu akan 

merugikan dirinya sendiri keluarga, dan orang lain yang ada sekitarnya. 

a. Bentuk-bentuk kenakalan remaja 

Sunarwiyati (1985) membagi bentuk kenakalan remaja menjadi: 

1) Kenakalan biasa, seperti: suka berkelahi, suka berkeluyuran, membolos 

sekolah, pergi dari rumah teman tampa pamit. 

2) Kenakalan yang menjerumus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti: 

mengedarai mobil tanpa sim, dan mencuri. 

3) Kenakalan khusus, seperti: penyalagunaan nerkoba, hubungan seks di 

luar nikah, pemerkosaan, aborsi, dan pembunuhan. 
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D.  Penanggulangan Kenakalan Remaja 

 Dari berbagai faktor dan pemersalahan yang terjadi di kalangan remaja 

masa ini sebagaimana telah di sebutkan di atas, maka tentunya ada beberapa 

solusi yang tepat dalam pembinaan dan perbaikan remaja masa sekarang. 

Kenakalan remaja dalam bentuk apapun mempunyai akibat yang negative baik 

bagi masyrakat umum maupun bagi diri remaja itu sendiri. Tindakan 

penanggulangan remaja dapat di bagi dalam: 

1. Tindakan Preventif 

 Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat di 

lakukan sebagai berikut: 

a. Mengenal dan menegtahui ciri umum dan khas remaja  

b. Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para 

remaja. Kesulitan yang mana saja yang sering menjadi sebab timbulnya 

pelampiasan dalam bentuk kenakalan 

 Usaha pembinaan remaja dapat di lakukan melalui: 

a. Menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan 

yang di hadapinya. 

b. Memberikan Pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan 

dan keterampilan melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui 

pengajaran agama, budi pekerti dan etiket. 

c. Menyediakan sarana sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi 

perkembangan pribadi yang wajar  

d. Memberikan wajangan yang secara umum dengan harapan dapat 

bermanfaat. 
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e. Memberikan dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang 

hubungan sosial yang baik. 

f. Mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan dengan 

mengemukakan pandangan pendapat para remaja dan memberikan 

pengarahan yang positif. 

g. Memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga maupun 

masyarakat dimana banyak terjadi kenakalan remaja. 

 Sebagaimana di sebut di atas, bahwa keluarga juga mempunyai andil 

dalam membentuk pribadi seorang remaja. Jadi, untuk memulai perbaikan 

maka harus perbaiki diri sendiri dan keluarga. Mulailah perbaikan dari sikap 

yang sederhana, seperti selalu berkata jujur meski dalam guruan, membaca 

setiap melakukan hal- hal kecil. Memberikan bimbingan agama yang baik 

kepada anak dan masih banyak hal yang bisa di lakukan oleh keluarga. 

Memang tidak mudah melakukan dan membentuk keluarga yang baik. tetapi 

semua itu bisa di lakukan dengan pembinaan yang perlahan dan sabar. 

 Dengan usaha pembinaan yang terarah. Para remaja akan 

mengembangkan diri dengan baik sehingga keseimbangan diri yang serasi 

antara aspek rasio dan aspek emosi akan di capai pikiran. Pikiran yang sehat 

akan mengarahkan para remaja kepada perbuatan yang pantas, sopan dan 

bertanggung jawab yang di perlukan dalam menyelesaikan kesulitan atau 

persoalan masing–masing. 

 Usaha pencejagahan kenakalan remaja secara khusus di lakukan oleh 

para pendidik terhadap kelainan tingkah laku para remaja. Pendidikan mental 
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di sekolah dapat di lakukan oleh guru, guru pembimbing dan psikolog sekolah 

bersama dengan para pendidik lainnya. Usaha pendidik harus di arahkan 

terhadap remaja dengan mengamati, memberikan perhatian khusus dan 

mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja di rumah dan di sekolah. 

 Sekolah adalah lembaga Pendidikan formal yang memiliki pengaruh 

kuat terhadap perkembangan remaja. Ada banyak hal yang bisa dilakukan 

pihak sekolah untuk memulai perbaiki remaja, diantaranya melakukan 

program monitoring pembinaan remaja melalui kegiatan-kegiatan 

keagamaan. Kegiatan ekstrakulikuler yang ada di sekolah dan 

penyelenggaraan berbagai kegiatan positif bagi remaja.  

 Pemberian bimbingan terhadap remaja tersebut bertujuan menambah 

pengertian remaja mengenai: 

a. Pengenalan diri sendiri menilai diri sendiri dan hubungan dengan orang 

lain  

b. Penyesuaian diri mengenal dan menerima tuntunan dan menyesuaikan diri 

dengan tuntunan tersebut. 

c. Orientasi diri mengarahkan pribadi remaja kearah pembatasan antara diri 

pribadi dan sikap sosial dengan penekanan dengan pada penyadaran nilai 

nilai sosial, moral dan etik. 

Bimbingan yang di lakukan terhadap remaja di lakukan dua pendekatan: 

a. Pendekatan langsung, yakni bimbingan yang di berikan secara pribadi pada 

remaja itu sendiri. Melalui percakapan mengungkapkan kesulitan remaja 

dan membantu mengatasinya. 
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b. Pendekatan melalui kelompok, dimana ia suda merupakan anggota 

kumpulan atau kelompok kecil tersebut. 

2. Tindakan Represif 

 Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat 

dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan 

pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut, 

di harapkan agar nantinya si pelaku tersebut “jera” dan tidak berbuat hal yang 

menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus di tegakan melalui 

pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas 

tanpa pandang bulu. 

 Sebagai contoh remaja harus mematuhi peraturan dan tata cara yang 

berlaku dalam keluarga. Disamping itu perlu ada semacam hukuman yang di 

buat orang tua terhadap pelanggaran dan tata tertib dan tata cara keluarga. 

Pelaksanaan tata tertib harus di lakukan dengan konsisten. Setiap masalah 

yang sama harus di kenakan sanksi yang sama. Sedangkan hak dan kewajiban 

anggota keluarga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan 

umur. 

3. Tindakan Kruatif Dan Rehabilitasi    

 Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya di 

laksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar itu dengan 

memberikan Pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara 

khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan 

yang ahli dalam bidang ini. 
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 Solusi internal bagi seorang bagi seorang remaja dalam mengendalikan 

kenakalan remaja antara lain: 

a. Kegagalan mencapai identitas peran dalam lemahnya kontrol diri bisa di 

cegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa 

mendapatkan sebanyak mungkin figur orang orang dewasa yang telah 

melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka yang berhasil 

memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. 

b. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan point 

pertama. 

c. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif, seperti 

berolahraga, melukis, mengikuti event perlombaan, dan penyaluran hobi 

d. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orangtua 

memberikan arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus 

bergaul. 

e. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruhi jika 

ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan 

harapan.14  

 

 

 

 

 
14Suarni, “upaya menanggulangi kenakalan remaja melalui tindakan preventif, 

represif dan kuratif,” jurnal ilmiyah pro guru, Vol. 4, No. 4 (2018), h. 419. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Etika Peneltian 

Etika penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan benar, salah, 

baik, dan buruk dalam kegiatan penelitian. Penerapan dalam etika penelitian 

yaitu: 

1. Adanya surat izin riset penelitian  

2. Memberikan surat persetujuan kepada informan untuk diwawancarai.  

3. Meminta izin informan jika ingn merekam wawancara, mengambil foto 

atau video. 

4. Menjaga rahasia identitas informan, jika berhubungan dengan informasi 

sensitif, dan merugikan informan.1 

Penulis menyimpulkan, bahwa etika penelitian sebagai fondasi yang  

harus dipegang teguh oleh setiap peneliti. Ini mencakup prinsip-prinsip moral 

dan standar perilaku yang mengatur bagaimana penelitian dilakukan dengan 

cara yang benar, adil, dan menghormati hak-hak serta kesejahteraan informan 

penelitian. Penerapan etika dalam penelitian dimulai bahkan sebelum proses 

pengumpulan data dilakukan, seperti mengurus surat izin riset penelitian. Hal 

ini penting untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan sudah 

mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. 

 
1 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: alfabeta, 2015), h. 59. 
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Peneliti juga harus menghormati privasi informan penelitian. Sebelum  

melibatkan seseorang dalam penelitian, peneliti harus meminta persetujuan 

tertulis dari calon partisipan setelah menjelaskan tujuan, risiko, dan manfaat 

penelitian. Jika peneliti ingin merekam wawancara, mengambil foto, atau 

video, izin dari informan/partisipan juga harus didapatkan terlebih dahulu. 

Lebih lanjut, peneliti memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas 

informan, terutama jika informasi yang diberikan bersifat sensitif dan dapat 

merugikan informan jika identitasnya diungkap. Penerapan prinsip-prinsip 

etika ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan informan 

penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah salah satu jenis penelitian dimana penelitiannya bersifat 

menggambarkan (mendeskripsikan) dan pendekatan induktif yang digunakan 

untuk penganalisanya.2 Peneliti mencoba menjelaskan realitas yang terjadi di 

lapangan ketika para peneliti melakukan eksplorasi langsung. Baik itu dalam 

bentuk wawancara, observasi, maupun dokumentasi. 

 Penelitian kualitatif Margono merupakan teknik penelitian yang 

menghasilkan informasi ilustratif sebagai kata-kata yang tersusun atau 

penggambaran individu dan perilaku yang diperhatikan. Strategi eksplorasi 

 

2Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), h. 37. 
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subyektif digunakan untuk berkonsenterasi pada keadaan normal di mana 

peneliti adalah instrumen kuncinya. Eksplorasi subjektif ini halus dan 

serbaguna untuk banyak desain yang muncul.3 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka, 

melainkan dalam kerangka pikiran kata-kata atau gambar-gambar. Informasi 

yang dimaksud berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, arsip individu, 

dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan analis dalam tinjauan ini. 

Berdasarkan pandangan di atas, maka disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang sesuai dengan realitas yang 

dialami oleh objek penelitian. Maka dari pada itu, sesuai dengan pendefinisian 

di atas peneliti mencoba menggambarkan tentang fenomena-fenomena yang 

berkaitan dengan kenakalan remaja yang terjadi di Desa Duwanur Kecamatan 

Adonara Barat Kabupaten Flores Timur. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah 

kecamatan Adonara Barat Desa Duwanur. Adapun beberapa pertimbangan 

sehingga peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah: 

 

3S. Margono dalam Bogdan dan Tylor, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2007), h. 35. 
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a. Dilihat dari judul skripsi yang diangkat oleh peneliti maka belum ada satu 

orang pun mahasiswa yang melakukan penelitian di lokasi ini, sehingga 

mendorong peneliti di lokasi tersebut. 

b. Sumber data atau informasi mudah didapat karena adanya keterbukaan 

informasi antara pemberi infomasi kepada peneliti. 

c. Maraknya kenakalan remaja di Desa Duwanur Kecamatann Adonara Barat 

Kabupaten Flores Timur. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pemilihan informan diambil dengan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan metode/cara pengambilan sampel dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada 

ciri-ciri yang dimiliki subjek tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang 

akan dilakukan. Informan penelitian merupakan subjek yang memberikan 

informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di 

lapangan.4 Informan dalam penelitian ini  Remaja dan Orangtua, peran orang 

tua dalam mengatasi tingkat kenakalan remaja di Desa Duwanur. Adapun 

kriteria dan pertimbangan-pertimbangan informan yang akan diteliti pada 

penelitian ini yaitu:  

1. Remaja yang mengalami tingkat kenakalan  

2. Orang tua yang mengatasi tingkat kenakalan remaja 

 

4Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) 
(Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 213. 
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C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah pusat informasi yang diperoleh langsung 

dari para remaja dan orangtua di Desa Duwanur kecamatan Adonara barat 

Kabupaten Flores Timur. Informasi diperoleh sebagai informasi dari 

pertemuan atas ke bawah dengan orang-orang aset. Saifuddin Azwar 

mengartikan bahwa informasi penting adalah jenis informasi yang diperoleh 

secara langsung dari subjek pemeriksaan sebagai data yang dicari. Artinya 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung 

dari subjek penelitian ini yaitu orang tua dari seorang anak. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder terdiri dari pusat-pusat yang relevan serta dapat 

mendukung penelitian ini antara lain: buku, jurnal, surat kabar, internet dan 

sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data tambahan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data sangat diperlukan dalam penelitian karena 

dapat menjadi tolok ukur yang menentukan valid atau tidaknya suatu 

penelitian yang dilakukan peneliti. Beberapa penggunaan metode pada 

penelitian ini, yaitu: 
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1. Observasi  

 Observasi telah menjadi pilihan dalam mengumpulkan semua 

informasi yang ada di lapangan. Observasi memang adalah cara untuk 

mengamati dan mencatat berbagai kegiatan yang ada di sekitar, namun juga 

sangat memudahkan untuk memaknai apa yang ada di lingkungan itu. Berbeda 

halnya dengan observasi biasa, untuk penelitian akan dilakukan secara ilmiah 

dengan menyusunnya secara sistematis dan menggunakan kaidah keilmuan 

pada saat menjalankannya. 5 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara pada penelitian kualitatif berbeda dengan jenis wawancara 

yang lain, misalnya pada saat merekrut karyawan, untuk mendapatkan 

tunjangan pendidikan dan lain sebagainya. Wawancara untuk penelitian 

dengan jenis kualitatif akan dilakukan dengan berupa berkomunikasi dan 

berbicara langsung dengan informan dengan melontarkan pertanyaan-

pertanyaan dalam kondisi tidak formal. Meskipun seluruh pembicaraan yang 

dilakukan mempunyai kebijakan atas kendali dan arahnya yang khusus, antara 

semua pihak terlibat, kebijakan wawancara untuk karya ilmiah yaitu 

penelitian akan berjalan lebih ketat. Wawancara ilmiah diarahkan agar 

memperoleh banyak informasi dari satu perspektif., berbeda dengan 

wawancara pada umumnya yang memerlukan banyak perspektif. Peneliti 

akan lebih memberi arahan wawancara pada hal emosional, perspektif, dan 

 

5Hasyim Hasanah,”Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan 
Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial),” Jurnal at-Taqaddum, Vol. 8, No. 1, h. 42. 
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pola pikir dari pihak terlibat.6Teknik ini dilakukan untuk memperoleh 

informasi secara langsung yang rinci dan akurat tantang masalah yang diteliti. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi berasal dari kata document yang berarti barang barang 

yang tertulis. Teknik dokumentasi adalah suatu pendekatan untuk 

mengumpulkan informasi dengan merekam informasi yang ada. Teknik ini 

juga lebih mudah daripada strategi pengumpulan informasi lainnya. Saat 

menggunakan prosedur dokumentasi, spesialis biasanya membuat instrumen 

dokumentasi yang berisi contoh-contoh faktor yang akan direkam 

menggunakan agenda untuk menangkap faktor-faktor yang dikenali.7 

 Dokumentasi ditunjukkan guna mendapatkan informasi langsung dari 

lokasi penelitian. Termasuk buku, peraturan, laporan kegiatan, foto dan 

dokumenter yang relevan dengan penelitian. Artinya dokumentasi merupakan 

teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi saat 

melakukan penelitian terkait. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dimaksud ialah suatu alat atau benda 

apapun yang akan membantu jalannya penelitian agar bisa memperoleh 

 

6Imami Nur Rachmawati, “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: 
Wawancara,” Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11, No. 1, h. 35. 

7Endang Widi Winarni, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (R&D), h. 82. 
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banyak informasi dengan baik, sehingga penelitiannya bisa lebih terstruktur 

dan mudah. 

1. Pedoman Observasi  

 Pedoman observasi penelitian ini adalah tolak ukur yang dibuat 

sebagai pedoman pengamatan objek penelitian di lapangan untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Observasi ini 

dilakukan dengan menggunakan alat indra untuk pengamatan.  

2. Pedoman Wawancara  

 Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk membuat daftar 

pertanyaan agar dapat tersusun secara sistematis agar tidak terjadi 

kesalahpahaman antara informan dengan pertanyaan peneliti. 

3. Format Dokumentasi  

 Dokumentasi digunakan sebagai alat untuk mengantisipasi kurangnya 

informasi yang muncul dari hasil rekaman wawancara. Peneliti 

mengumpulkan informasi-informasi yang ada di Pondok Pesantren Modern 

Rahmatul Asri berupa dokumen dan gambar pada saat penelitian berjalan 

yang erat kaitannya dengan judul penelitian yang diangkat. 

F. Teknik Dan Analisis Pengelolaan Data  

1. Teknik Pengolahan Data 

Penelitian sangat memerlukan yang namanya penganalisaan terhadap 

data yang telah diperoleh, dikarenakan akan menjadi tolok ukur dari berbagai 

tahapan yang akan dilakukan selanjutnya. bagian yang menjadi penentu dari 
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beberapa langkah penelitian sebelumnya. Untuk penelitian kualitatif, 

penganalisaan terhadap suatu informasi yang telah menjadi data penelitian 

haruslah sejalan pada saat mengumpulkan beberapa fakta di lapangan. melalui 

hasil wawancara serta dokumentasi dan berbagai sumber lainnya, agar data 

lebih muda diproses. 

Proses pengelolaan data ini dijalankan dengan cara pereduksian 

terhadap data, menarik kesimpulan dan memverifikasi. Mereduksi data 

digunakan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh dari hasil 

catatan-catatan dari lapangan yang telah diagar lebih memudahkan dalam 

melakukan penyimpulan atas penelitian. Seluruh data yang diperoleh dari 

lapangan merupakan data yang berupa uraian panjang, maka dari itu 

memerlukan pereduksian. Menyajikan data ditunjukkan untuk tahapan dalam 

mengumpulkan informasi yang telah disusun yang kemungkinan besar akan 

dilakukan suatu penarikan kesimpulan. Seusai pereduksian, maka selanjutnya 

ialah memverifikasi dan menyimpulkan seluruh hasil reduksi tersebut agar 

mendapatkan hasil yang lebih objektif dan valid. 

2. Analasis Data 

 Analisis yang digunakan untuk penelitian yang diangkat ialah analisis 

deskriptif yang di mana mampu menjelaskan data pada kualitatif. Sangat 

penting untuk dilakukan proses analisis terhadap data dalam suatu penelitian. 

Hal ini dikarenakan melalui cara ini, data bisa secara jelas menunjukkan 

kegunaannya agar dapat meraih akhir dari tujuan penelitian. Analisis data 
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memungkinkan peneliti untuk memisahkan informasi penting dan informasi 

yang tidak penting.8Maka bisa dipahami bahwa analisis deskriptif yang 

digunakan untuk penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara 

mendalam agar tidak meninggalkan informasi yang kurang jelas dan mampu 

menunjukkan kegunaan dari kegiatan akhir. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Penelitian kualitatif akan dilakukan pengujian terhadap keabsahan 

data baik itu dari segi kredibilitasnya, relibilitasnya, objektivitasnya, kevalidan 

eksternal maupun internal.9Pengujian keabsahan data dapat dilakukan 

dengan melakukan beberapa metode yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber merupakan cara untuk melakukan pengujian 

terhadap data dengan menggunakan berbagai subjek atau beberapa informan 

untuk meminimalisir kecacatan informasi yang diberikan. Dengan banyaknya 

informan yang digunakan, maka bisa dilakukan pengecekan informasi yang 

diberikan dari satu informan ke informan lain. Jadi, triangulasi sumber juga 

berfungsi sebagai perbandingan data yang didapatkan antara sumber satu 

dengan sumber lainnya. Hal tersebut agar kebenaran dari informasi bisa 

secara jelas diketahui. Dengan kata lain, metode ini merupakan bagian dari 

 

8P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 105. 

9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 
(Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 366. 
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pengecekan data melalui perbandingan informasi dari subjek satu dengan 

subjek yang lain.10 

2. Triangulasi Teknik 

 Triangulasi teknik merupakan cara untuk melakukan pengujian 

terhadap data dengan memakai beberapa teknik atau metode dalam 

mengumpulkan informasi pada sumber yang sama yang nantinya akan jadi 

data penelitian. Peneliti akan beberapa teknik yang beda-beda dalam 

mengumpulkan data pada satu sumber. Dalam kesempatan ini, peneliti bisa 

meninjau teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang nantinya akan 

disatukan untuk sampai pada sebuah kesimpulan. 

3. Triangulasi Waktu  

Triangulasi waktu merupakan cara untuk melakukan pengujian terhadap 

keakuratan sebuah data dengan mencari informasi dalam waktu yang berbeda 

pada sumber yang sama. Hal ini bisa dilakukan pada waktu yang di mana 

narasumber luang untuk diwawancarai atau dimintai informasi, seperti di 

waktu pagi dengan suasana yang masih baik dan damai. Selanjutnya 

menanyakan kembali pada waktu siang atau sore hari untuk menyamakan 

informasi sebelumnya 

 

 

 

 

10Andarusni Alfansyur dan Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi 
Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial,” Jurnal Kajian, Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 2 (2020), h. 146-150. 
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                                                                 BAB IV 

       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pernyataan Deskripsi Penelitian  

1. Letak Geografis Desa Duwanur 

Desa Duwanur terdiri dari 3 dusun yaitu dusun I, II dan dusun III dengan 

luas wilayah 3,50 Km2 atau 350 Ha dengan jumlah penduduk 1.558 jiwa. 

Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 347 Kepala Keluarga. Desa Duwanur 

berbatasan pada bagian utara Laut Flores, Selatan dengan Desa Waitukan, 

Barat dengan Desa Homa dan Timur berbatasan dengan Desa Adonara 

Kecamatan Adonara. 

Desa Duwanur merupakan salah satu desa dari 18 desa di Kecamatan 

Adonara Barat yang cukup dikenal dengan desa berpenduduk muslim 

terbanyak di Kecamatan Adonara Barat. Pola penyebaran perkampungan 

dalam desa menyusuri pantai yaitu tersebar dari manuk erin sampai 

crowerian.1 

Gambar 4.1 Peta Desa Duwanur 

Keterangan Peta: 

1. Batas Desa 

 
1Sumber Data: Profil dan RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat, Tahun 

2020-2024, h. 5. 
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2. Jalan Umum 

3. Lorong 

4. Tempat Cuci Umum 

5. KK. Gol. A 

6. KK. Gol. B 

7. KK. Gol. C 

8. Pekuburan Umum 

9. Kebun Kelapa 

10. Masjid  

11. Bak Air 

12. Balai Desa 

13. Sekolah 

14. Rumah Camat 

15. Batas Dusun 

16. Kali 

 

2. Sejarah Desa 

Sejarah terbentuknya Desa Duwanur tidak terpisah dari sejarah 

terbentuknya Kecamatan Adonara Barat dan Kecamatan-Kecamatan lain di 

Flores Timur yakni berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Pebruari 1962 Nomor Pem. 66/1/2 

tentang pembentukan 64 buah kecamatan dalam propinsi Nusa Tenggara 

Timur, maka Kabupaten Flores Timur dibagi menjadi beberapa kecamatan,2 

yakni: 

1. Kecamatan Larantuka 

 
2Sumber Data: Profil dan RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Tahun 2020-

2024, h. 5. 
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2. Kecamatan Wulanggitang 

3. Kecamatan Adonara Timur 

4. Kecamatan Adonara Barat 

5. Kecamatan Solor Barat 

6. Kecamatan Solor Timur 

7. Kecamatan Lebatukan 

8. Kecamatan Ile Ape 

9. Kecamatan Naga Wutung 

10. Kecamatan Buya Suri 

11. Kecamatan Omesuri 

12. Kecamatan Tanjung Bunga3 

Pada masa itu Kecamatan Adonara Barat membawahi 28 Desa dan 

salah satunya adalah Desa Duwanur yang dibentuk atas prakasa Camat 

Adonara Barat PEHAN DULI SENGAJI B.A. Beliau mengumpulkan masyarakat 

dan tokoh pemuda antara lain, Bapak Laga Doni Gega, Bapak Abdullah Bayo, 

Bapak Paulus Payong Ama, Bapak Muhammad Yusuf Kia Beko, Bapak Nama 

Libur, Bapak Niha Koli, Bapak Muktaraya Buan, Bapak Ibrahim Sian 

Bainamang, dan tokoh masyarakat lainnya membuat rapat persiapan 

pembentukan Desa gaya baru selanjutnya mengusulkan ke Gubernur Nusa 

Tenggara Timur Atas dasar surat usulan Masyarakat maka Gubernur Nusa 

Tenggara Timur memutuskan dan menetapkan Desa gaya baru Desa Duwanur 

berdasarkan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Pem. 

66/1/333 tanggal 28 Februari 1962 dan instruksi Gubernur Nusa Tenggara 

 
3Sumber Data: Profil dan RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Tahun 2020-

2024, h. 5-6. 
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Timur Nomor Und.2/I/27 tanggal 04 November 1964 tentang pembentukan 

Desa Gaya Baru Desa Duwanur saat itu terbentuk dari beberapa 

perkampungan yakni kampung Dua Tukan, Waitenepang dan Nuba Raran 

(Waikewak). 

Nama Desa Duwanur diambil dari nama kampung Duwatukan, 

Waitenepang, dan Kampung Nuba Raran yang disingkat menjadi DUWANUR. 

Dalam perjalanan waktu kampung Nuba Raran berganti nama menjadi 

kampung WAIKEWAK.  

Desa Duwanur dari waktu ke waktu mengalami perubahan baik dari 

sisi tingkat perkembangan penduduk dan luas wilayah maka pada tanggal 11 

Juni 1982, Desa Duwanur di mekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Duwanur 

sebagai Desa induk dengan ibukotanya Waikewak dan Desa Waitukan sebagai 

Desa pemekaran dengan Ibukotanya Waitenepang.4 

Sejak terbentuknya Desa Duwanur (Tahun 1994 hingga kini Desa 

Duwanur sudah mengalami 15 kali Kepemimpinan Desa (Kepala Desa) 

Sebagai Berikut: 

1. Bapak Laga Doni Gega (Almahrum) 

2. Bapak Abdullah Bayo (Almahrum) 

3. Bapak Paulus Payong Ama (Almahrum) 

4. Bapak H. Muh. Yusuf Kia Beko (Almahrum) 

5. Bapak Nama Libur (Almahrum) 

6. Bapak Niha Koli (Almahrum) 

 
4Sumber Data: Profil dan RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Tahun 

2020-2024, h. 6.  



56 
 

 
 

7. Bapak Muktar Raya Buang (Almahrum) 

8. Ibrahim Sina Dainamang (Almahrum) 

9. Bapak Thamrin Saleh 

10. Bapak Ibrahim K. Boli 

11. Bapak Hamid Muhammad 

12. Bapak Raden Imran 

13. Bapak Ismail Sulaiman 

14. Bapak Ibrahim Abdurrahman (Almahrum) 

15. Bapak Petrus Hongi 

3. Kondisi Desa 

Hakekat otonomi daerah pada dasarnya ialah efektifitas dan efisiensi 

dalam penyelengaraan pemerintahan yang sasaran akhirnya adalah pelayanan 

kepada masyarakat, disamping itu pula untuk mendorong dan 

memberdayakan masyarakat dalam berbagai kegiatan-kegiatan seperti 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu 

dengan menitik beratkan pada keswadayaan dan gotong royong masyarakat 

dengan sasarannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dan untuk 

mencapai tujuan tersebut maka peningkatan. 

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat prioritas dan 

merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Desa dalam penyelengaraan 

Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Desa. 

Patut diakui bahwa pola perencanaan pembangunan yang selama ini 

dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat (MUSRENBANG) juga belum 

bisa menjawab semua permasalahan dari berbagai aspek kehidupan 
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masyarakat, karena dalam pelaksanaannya belum melibatkan secara 

menyeluruh warga masyarakat atau sebagai formalitas saja dan belum 

mengarah pada tujuan atau sasaran masyarakat yang sesungguhnya.5 

Kondisi dan sistim pemerintahan yang berjalan selama ini terutama 

sistem pembangunan Desa masih terpola dengan tingkat keswadayaan 

masyarakat yang sangat tinggi dan pola ini kemudian dapat diparalelkan 

dengan beberapa jenis program masuk sehingga memudahkan proses 

pembangunan yang selama ini cenderung hanya berharap pada swadaya 

murni masyarakat desa pada kondisi ini pemerintah desa secara rutin hanya 

menikmati program berkala pemangunan desa dengan hanya berharap pada 

Dana Alokasi Desa (ADD). Hal ini yang berdampak langsung pada 

terhambatnya proses pembangunan desa pada beberapa periode pemerintaha 

sebelumnya.6 

4. Potensi Sumber Daya 

1. Potensi Umum 

i. Batas Wilayah 

Batas wilayah terdiri dari beberapa bagian yaitu batas wilayah 

sebelah utara, selatan, timur dan barat. 

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Duwanur 

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Laut Flores 0 

 
5Sumber Data: Profil dan RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Tahun 

2020-2024, h. 7. 
6Sumber Data: Profil dan RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Tahun 

2020-2024, h. 7-8. 
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Sebelah Selatan Desa Waitukan Adonara Barat 

Sebelah Timur Desa Adonara Adonara 

Sebelah Barat Desa Homa Adonara Barat 

            Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat7 

2. Data Sumber Daya Alam 

Tabel 4.2 Sumber Daya Alam 

No Jenis Sumber Daya Alam Volume 

1. Luas Wilayah 4.500 Ha 
2. Jarak Ibu Kota Desa ke Kecamatan 3 km 
3. Jarak Ibu Kota Desa Ke Kabupaten 15 km 
4. Lahan Persawahan 0 
5.  Lahan Hutan 0 
6. Tanaman Perkebunan 373 Ha 
 a. Kelapa 373 Ha 
 b. Coklat 10 Ha 
 c. Jambu Mente 8 Ha 

 d. Vanili 0 

 e. Jati 2 Ha 

 f. Mahoni 0 

 g. Mangga 75 M2 

 h. Nangka 35 M2 

 

Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk 

Penduduk Desa Duwanur Jumlah 

Penduduk 1.159 Jiwa 

a. Jumlah Penduduk Laki-Laki 598 Jiwa 

b. Jumlah Penduduk Perempuan 561 Jiwa 

Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat 

 
7Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Tahun 2020-2024, h.8.  
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Tabel 4.4 Distribusi Berdasarkan Pendidikan 

Tenaga Kerja Berdsarkan Latar Belakang 

Pendidikan 

Jumlah 

a. Lulusan D2  15 Orang 

b. Lulusan D3  50 Orang 

c. Lulusan S1  125 Orang 

d. Lulusan SLTA 194 Orang 

e. Lulusan SMP 250 Orang 

f. Lulusan SD 275 Orang 

g. Tidak tamat SD/tidak Sekolah 250 Orang 

Total 

 

1.159 

Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat9 

Tabel 4.5 Data Sumber Daya Pembangunan 

No. Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah 
1 Aset Prasarana umum   
  a. Kantor Desa 1 
  b. Masjid 4 
2 Aset Sarana Prasarana Pendidikan   
  Gedung PAUD 1 
3 Aset Sarana Prasarana Kesehatan   
  a. Posyandu 2 
  b. Sarana air bersih 1 
4 Aset Lembaga Ekonomi   
  a. Koperasi 1 
  b. Bumdes 0 
  c. Kelompok SPP 5 

 Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat 

Tabel 4.6 Data Sumber Daya Sosial 

No. Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah 
1 Tarian Adat 2 

 
9Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Tahun 2020-2024, h. 

9. 
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2 PKK 1 
3 Karang Taruna 1 
4 Kelompok Tani 5 

 Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat10 

Berdasarkan penjelasan tentang profil Desa Duwanur di atas 

menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Desa Duwanur beragama Islam 

dengan memiliki masyarakat Islam terbesar di kecamatan Adonara Barat 

dengan pembangunan masjid yang sampai saat ini berjumlah 4 (empat) 

bangunan masjid.  

B. Analisis Data Penelitian 

1. Deskripsi Subjek Penelitian 

Subjek yang digunakan pada penelitian ini ialah remaja desa 

duwanur yang berjumlah 8 orang untuk mengetahui bentuk-bentuk 

kenakalan yang mereka lakukan. Berikut merupakan identitas 

remaja di desa duwanur 

No. Nama Umur Status 
1 Hendra 17 Tahun Remaja 
2 Irfan 18 Tahun Remaja 
3 Nabil 17 Tahun Remaja 
4 Ambo 19 Tahun Remaja 
5 Fakhrul 19 Tahun Remaja 
6 Abdullah Saka 20 Tahun Remaja 
7 Abdul Kari 20 Tahun Remaja 
8 Ma'ruf 20 Tahun Remaja 

 

 

 

 
10Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Tahun 2020-2024, h. 

9-10. 
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2. Deskripsi Narasumber 

Peneliti menetapkan 10 narasumber yang akan diwawancarai 6 

orang tua siswa, 1 staf desa, 2 tokoh Masyarakat dan 1 ketua 

kompleks di Desa Duwanur. 

Berikut identitas dari masing-masing narasumber 

No. Nama Umur Jabatan 
1 Yahya Jamaluddin 34 Tahun Staf Desa Duwanur 
2 Syafruddin payong 50 Tahun Tokoh Masyarakat 
3 Subang 45 Tahun Tokoh Masyarakat 
4 Ramli Imran 50 Tahun Orang Tua Remaja 
5 Thoir Geroda 50 Tahun Orang Tua Remaja 
6 Lin 55 Tahun Orang Tua Remaja 
7 Basima  55 Tahun Orang Tua Remaja 
8 Lipat 49 Tahun Orang Tua Remaja 
9 Menung 60 Tahun Orang Tua Remaja 

10 Abu Bakar Nurdin 35 Tahun 
Masyarakat/Ketua 

kompleks 
 
    

C. Analisis Deskriptif Penelitian 

1. Peranan Orang Tua 

Orang tua adalah pembina utama dan pertama dalam hal penanaman 

keimanan bagi anak, serta yang pertama yang membina anaknya. Dalam 

sekolah, pesantren dan guru agama yang diundang adalah institusi pembinaan 

dan orang yang sekedar membantu orang tua. Pada awalnya penciptaannya 

seorang anak lahir dalam keadaan suci dan bertauhid murni, anak mempunyai 

fitrah untuk beragama.   Pembinaan berawal dari rumah, di mana seorang anak 

tumbuh dari bina orang tuanya, yang didambakan setiap anak adalah rumah 

layaknya surga, yaitu suasana yang penuh kasih sayang sehingga memberikan 

rasa aman kepada anak untuk membahagiakan anak di dunia sampai akhirat. 
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Mengenai tugas dan kewajiban orang tua, tugas utama dari keluarga bagi 

pembina anak ialah merupakan peletak dasar bagi pembina akhlak dan 

pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian sar diambil dari 

kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Dalam hal 

pengembangan aspek agama dan moral orang tua memiliki peran penting 

untuk pengembangan anak sebagaimana perintah nabi yaitu beliau selalu 

memerintahkan orang tua agar menjaga dan merangsang perkembangan 

moral anak sebaik mungkin, hal tersebut dimulai dengan perintah 

memuliakan atau menghargai mereka 5 

Hasil wawancara bersama bapak yahya jamaludin ia mengatakan ada 2 

poin yang harus di lakukan oleh orangtua  

1. Orangtua Pemberikan Pembinaan dalam Rumah  

 Orangtua harus membina rae anak we masing masing di lango 
paling tidak we orangtua we harus duduk makan bersama anak 
kemudian disaat rae makan bersama dengan rae anak we maka di 
situlah orang tua we melakukan pembinaan dwe  bahwa kenakalan 
we akan merusak mio nimok dan  generesi generasi kedepan 

  Artinya: 

Orangtua harus membina anaknyanya masing masing di rumah 
karena pendidikan yang pertama adalah orangtua itu sendiri paling 
tidak orangtua harus terus makan bersama dengan anaknya maka 
dari situlah orangtua memberikan pembinaan keagamaan, edukasi 
lainya dan memberikan pemahaman kepada anaknya bahwa 
kenakalan itu akan merusak diri sendiri dan generasi -generasi 
kedepan. 

2. Membuat kegiatan keagamaan 

orangtua we harus tobo no toko masyarakat adat, maupun agama 

untuk berdiskusi rae selesaikan persoalan – persoalan mengenai 

 
5Erwin Hafid, Hadis Parenting Menakar Validitas Hadis Pendidikan Anak Usia 

Dini,(Jakarta: Orbit Publishing Jakarta, 2017). h. 321 
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kenakalan ada desa duwanur khusnya kenakalan remaja harus tite 

buat satu kegiatan yang tite libatkan di rae di dalam kegiatan we di 

isi keagaamaan sehingga tidak langsung rae berhenti nakal tapi esi 

demi mengurang dan dan dengan sendirinya rae keja loo6  

  Artinya:    

Orangtua harus duduk bersama dengan toko Masyarakat, adat 
maupun agama untuk berdiskusi mengenai perosoalan- persoalan 
kenakalan remaja yang ada pada desa duwanur. Kita harus 
membuat suatu kegiatan keagmaan yang kita libatkan anak- anak 
remaja di desa kita ini untuk mengikuti kegiatan keagmaan ini 
sehingga dengan sendirinya anak tadi mengurangi kenakalannya 
bahkan bisa berhenti dan tidak berbuat lagi. 

Berdasarkan hal yang di sampaikan bapak yahya jamaludin hal yang 

sama di tambahkan oleh bapak subang mengatakan bahwa 

Kenakalan kereak remaja desa ttie wi sangat memperhitainkan hal 
yang perlu di lakukan orangtua we harus berkolaberasi sama rae 
pemerintaahn desa rae kumpul semua masyarakat  untuk aturaan 
we  supaya desa we ni aturan .kalau kereak rae masi nakal ulik harus 
kasi sanksi sosial .helong bantuan beso we kereak rae dalam kelurga 
nwe kedapatan rae dapat bantuan hala.nwe dengan sendirnya 
kereak sooka dan bisa jadi rae buat lo’o7 

  Artinya:  

 Kenakalan remaja di Desa Duwanur ini sangat memperhiatinkan 
salasatu yang di lakukan oleh orangtua untuk mengatasi kenakalan 
remaja harus berkolaberasi sama dengan pemerintahan Desa 
mengumpulkan seluruh masayarkat yang ada di Desa Duwanur 
termasuk anak-anak remaja  untuk membuat aturan yang bersifat 
sanksi sosial misalnya jika ada bantuan masuk di Desa kita terdapat 
salasatu dari anak remaja dalam satu keluarga membuat suatu 
kenakalan yang  melanggar norma norma yang ada maka dalam 
satu keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan. hal itu di 
sampaikan sehingga anak remaja juga merasa segan melakukan 
kenkalan dan dengan sendiri bisa mengurangi kenakalan bahkan 
bisa jadi mereka tidak melakukan kenakalan lagi 

 

 
6 Bapak Yahya Jamaludin (34 Tahun) Toko Masyrakat Wawancara, Kantor Desa, 9 

januari 2024. 
7 Subang (50 Tahun), Orangtua, Wawancara, Kantor desa, 13 Januari 2024 
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Kemudian peranan orangtua hasil wawancara bersama bapak safri 

payong ia mengatakan  

Kereak tite wi biasa rinnu nong nakal ajjaka seihngga Solusi untk 
mengatasi kenakalan we sebagai orangtua goe punya cara yaitu g 
huleng kereak rae senag rang bola jadi rae we rangbola hala rae 
gehika jadi g tegaskan huda pelati bola we mrig rae kalau rae 
kedepatan rinnu arak nong kherek miang pertanidangan sepak bola 
we rae rang hala huda pelati bola na ketegasan helong new supaya 
rae juga sooka essi8 

  Artinya: 

Remaja di Desa kita sering melakukan kenakalan dengan meminum 
minuman khamar sebagai orangtua sering saya nasehat dalam 
rumah akann tetapi pergaulan mereka yang ikut jaman sehingga 
anak-anak susa di atur di rumah, saya melihat anak -anak remaja 
hampir semua mempunyai hobi main bola sehingga saya 
memberikan masukan kepada pelati bola untuk memberikan 
sanksi terhadap remaja yang kedepatan melakukan kenakalan 
maka tidak di berihkan ijin main bola untuk mengikuti turnamen. 
Hal itu dengan sendirinya remaja merasa takut dan segan dan bisa 
jadi mereka tidak melakukan kenakalan lagi 

Berdasarkan yang di sampaikan bapak yahya, subang,dan 

payong peneliti mengambil sebuah kesimpulan bahwa orangtua adalah 

pendidikan pertama untuk memberikan nasehat, nilai keagaamaan, dan 

pembinaa terhadap anaknya dalam rumah. Sehingga anak tadi tidak 

melakukan kenakalan – kenakalan yang tidak di inginkan. dan orangtua harus 

harus terus bersama toko masyarakat, adat maupun agama bermusyawara 

untuk berdiskusi membuat kegiataan keagmaan untuk mengurangi 

kenakalan-kenakalan yang ada. orangtua juga  bersama pemerintahan desa 

bersepakat untuk memnuat satu aturan yang bersifat sanksi sosial dan 

memberikan masukan kepada pelati sepak bola yang ada di Desa Duwanur 

 
8 Safri payong (55 Tahun), Orangtua, Wawancara, Kantor desa, 13 Januari 2024 
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juga membuat sanksi jika remaja kita buat sesuatu kenakalan yang melanggar 

norma agama maupun sosial akan di kenakan sanksi dengan tidak di ijinkan 

main bola jika semua itu di lakukan di Desa kita maka remaja kita dengan 

sendirinya tidak melakukan kenakalan lagi dan membuat sesuatu yang 

bersifat posistif. 

2. Faktor penyebap kenakalan remaja 

a. Pergaulan bebas 

  Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang 

dengan Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara 

seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif 

lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. 

Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang 

terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. Kuat lemahnya 

suatu interaksi sosial mempengaruhi erat tidaknya pergaulan yang 

terjalin. Seorang anak yang selalu bertemu dan berinteraksi dengan 

orang lain dalam jangka waktu relatif lama akan membentuk pergaulan 

yang lebih. Beda dengan orang yang hanya sesekali bertemu atau hanya 

melakukan interaksi sosial secara tidak langsung.orang lain yang 

berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling 

mempengaruhi satu dengan lainnya. Pergaulan merupakan kelanjutan 

dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam 

lingkungan sosialnya. Kuat lemahnya suatu interaksi sosial 

mempengaruhi erat tidaknya pergaulan yang terjalin. Seorang anak 
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yang selalu bertemu dan berinteraksi dengan orang lain dalam jangka 

waktu relatif lama akan membentuk pergaulan yang lebih. Beda dengan 

orang yang hanya sesekali bertemu atau hanya melakukan interaksi 

sosial secara tidak langsung.9 

Hasil penelitian ini sebagai mana yang di ungkapan marjuki  

Goe biasa tobo kinu arak we salasatu nae pergaulan teman juga 
jangan sampe go tobo ko rae hala maring goe gaul hala jangn sampe 
rae maring goe minder ko rae dan goe tobo ko rae hala rae miangki 
teman no goe hala 

  Artinya:  

Saya biasa duduk minum arak itu akibatnya pergaulan teman 
dalam arti bahwa ketika ajakan teman tadi saya tidak ikut 
bergabung, mereka akan mengatakan saya menjauh diri dari 
mereka dan tidak mau berteman dengan mereka.10 

Berdasarkan itu di tambahkan oleh bapak subang ia mengatakan 

bahwa  

pergaulan kereak sekarang wi tite maring bisa hala pe te mring rae 
toi rae jelas nalang wi keja a yang nalang nalang tapi tite maring 
naeseht rae neku rae tapang tite maring nwi bukan moe naseht goe 
tapi nwi moe koda goe11 

  Artinya:  

Pergaulan anak remaja sekarang ini kita melihat hal yang benar- 
benar mereka melakukan salah akan tetapi ketika saya menugur 
memberi nasehat kepada mereka respon dari anak tersebut yang 
di katakan orangtua tersebut bukan dalam bentuk nasehat akan 
tetapi itu adalah orangtua memarahinya. 
 

 
9Asnul Fajrin, Dampak Sosial Kenakalan Remaja Di Kelurahan Sombala Bella 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar: Skripsi(Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin 

Alauddin Makassar 2016), h. 61 

10  Marjuki (17 Tahun) Remaja, Wawancara, Kantor Desa, 19 januari 2024. 
11 11 Subang (50 Tahun), Orangtua, Wawancara, Kantor desa, 13 Januari 2024 
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Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengambil kesempulan bahwa 

faktor peragulan yang dapat membuat anak menjadi pembangkang sebab hal 

yang suda jelas salah mereka lakukan salah akan tetapi ketika orangtua 

menegur dan nasehat saja mereka menggap itu bukan nasehat tapi itu bentuk 

kemarahan orangtua terhadapnya. Pengaruh lingkungan sosial juga yang 

menyebabkan para remaja melakukan tindakan kriminal yang dilakukan. 

b. Perkembangan zaman  

Proses perubahan yang terjadi dalam kehidudan manusia yang 

mencakup teknelogi, sosial, maupun budaya Perkembangan zaman juga bisa 

mendapatkan hal yang positif dan negative akan tetapi   di Desa Duwanur ini  

telah banyak  di pengaruhi oleh hal yang negative  khususnya pada anak anak 

remaja.  

Hasil penelitian seperti yang di katakan ibu Nurlipat ia mengatakan 
bahwa  
pengaruh kereak kerehek wi di karenakan zaman nete maju helo 
raeng pehe handpone kae we rae tekan vedio a yang mela kurang rae 
lilek sehingga bisa rae coba coba sampe terjadi rong hak ka a new 
bisa hala”12 

  Artinya:  

Anak-anak remaja melakukan kenakalan remaja di sebabkan 
mereka keseringan menggunakan teknelogi zaman sekarang 
sehinga mereka menonton hal yang belum terjadi di kehidupan 
masayarakat saat ini sehingga di dalam dirinya rasa penasaran 
ingin mencoba seperti minum arak, mencuri, bahkan pernikahan 
dini  

Hal yang sama di tambahkan oleh Abubkar Nurdin ia mengatakan 

bahwa  

Kereak rae rinnu wi karena pengaru nae biasa rae rai merantau we 
terus rae rae merantau balik we nete a yang belum ada di lewo jadi 

 
12 Ibu Nurlipat (47 Tahun) Orantua, Wawancara, Kantor Desa, 19 januari 2024. 
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otomatis we kereak di lewo juga tobo ingin coba karena rasa yang 
ana bedela nete murine jadi kreak rae rinnu nae maring masa tite 
coba tibbu di lewo hena sekali kali tinu minuman anak kota juga le13 

 

  Artinya:  

Kebiasan yang sering remaja di Desa Duwanur melakukan 
meminum minuman keras itu di sebabkan jaman makin berubah, 
dan ketika ada temannya pulang dari tanah rantau mereka pulang 
bawa alkohol dengan rasa yang berbeda dia mempermosikan 
kepada temannya bahwa jaman suda moderen masa kita minum 
minuman kampung terus sekali-sekali kita coba minuman anak 
kota, sehingga remaja kita merasakan penasaran sehinga mereka 
juga mencoba.  

Hasil wawancara dengan sodara ma’ruf ia mengatakan 

Awalnya we hp goe take tapi teman goe we nong hp jadi nae we nuru 
goe kewae nwi aem gaga benar nae g tantang moe kalau suka kewae 
nwi bisa pasti moe jago bnar hal new g rasa tertantag jadi goe 
pinjam hp teman nae kai herung kewae nwe di larantuka weti goe 
fto nuru teman g yang nantang goe we14 

  Artinya: 

Awalnya saya tidak memiliki Handpone akan tetapi ada temanku 
mempengaruhi saya dengan menunjukan foto seorang gadis 
perempuan, ia mengatakan bahwa jika saya bisa mengatakan cinta 
kepada si gadis ini lalu gadis menerima cintaku maka saya 
termasuk orang hebat, saya merasa di tantang oleh temanku 
sehingga saya meminjam handpone nya untuk chatan lewat 
facbook  untuk janjian ketemu di kota larantuka, saya pun kesana 
ketemu gadis ini lalu ia menerima cintaku saya langsung foto 
berdua dengannya ku kirimkan di teman yang menantang saya 
 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

perkembangan zaman di Desa Duwanur  lebih cenderung ke hal yang negatif 

sehingga remaja  penasaran dengan hal yang sama sekali belum di lakukan 

sehingga dalam dirinya ingin mencoba-coba terus dengan  hal yang baru 

 
13 Abubakar Nurdin ( 34 Tahun) Ketua kompleks, Wawancara, Kantor Desa, 20 

januari 2024. 
14 Mar’uf (17 Tahun) Remaja, Wawancara, Kantor Desa, 20 januari 2024. 
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karena adanya hasutan dari teman sebaya sehingga menimbulkan rasa 

penasaran yang tinggi. 

c. Rendahnya Pendidikan 

Rendahnya Pendidikan merujuk pada tingkat pendidikan yang 

rendah hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak yahya jamaludin 

rata rata desa duwanur ini memiliki tingkat Pendidikan yang rendah 
biasa nya rae bappaka juga tamat sd persoalan persoalan ini karena 
ketidakwasapadaan perkembangn jaman remaja no generesi muda 
lebih rae ikut rame rame helong rae dore menya,but tahnu baru 
lebeih condong kea ta di loe, padahal tite di desa tahun di 1989 orang 
tua tite we helong new hala tobo bersama buat posko rinnu tuak nah 
nwi yang timbul kenakalan we pada dasarnya rae tidak mencuri bisa 
mencuri ,rang wekik haka bisa rang wekik, no desa tetangga nwi 
karena faktor Pendidikan 

  Artinya:  

Rata- rata di Desa Duwanur ini tingkat Pendidikan yang kurang 
bahkan orangtuanya sendiri juga biasanya tidak tamat Sma bahkan 
Sd. Persoalan seperti ini di karenakan ketidakwaspadaan orangtua 
dan dengan  perkembangaan zaman kedepannya, genereasi muda 
yang ada di Desa Duanur ini lebih ikut zaman sekarang ,seperti 
menyambut tahun baru buat posko main judi, minum khamar hal 
ini yang timbul kenakalan-kenakalan pada dasarnya mereka tidak 
mencurri tetapi bisa mencuri, tidak berkelahi dengan tetangga 
kampung juga bisa berkelahi, itu semua terjadi karena faktor 
pendidikan rendah. 
 

 Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan yaitu 

salah satu penyebab dari kenakalan remaja karena tingkat Pendidikan yang 

rendah, baik tingakat Pendidikan orang tua maupun anak, kurangnya 

pemahaman orang tua mengenai pergaulan bebas berdampak kepada perilaku 

anak yang senantiasa melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan 

orang lain, 
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3. Bentuk Bentuk Kenakalan Remaja di Desa Duwanur 

Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur 

Setalah melakukan penelitian peneliti menemukan terjadi  Kenakalan 

remaja yang tindakannya  tidak sesuai dengan norma sosial,  hukum, maupun  

agama. Adapun Kenakalan remaja yang di lakukan oleh Desa Duwanur 

Kecamatan Adonara Barat Kabpupaten Flores Timur yaitu: Meminum alkhol , 

bolos sekolah berkelahi , suka berkeluyuran, mencuri , melakukan hubungan 

seks di luar nikah. 

a. Meminum alkhol  

Meminum minuman keras yang terjadi di desa duwanur kecamatan 

adonara barat kabupaten flores timur sangat memperhatinkan. Meminum 

minuman keras terjadi di desa duwanur bahkan di anggap suda menjadi 

budaya hajatan besar keagamaan seperti setelah shalat hari raya ied dan iad 

atau tradisi lainnya. Padahal meminum menuman keras tidak baik untuk 

Kesehatan jasmani rohani bahkan tidak sesuai dgn norma norma. Mereka 

menganggap bahwa setealah meminum minuman keras semua permesalahan 

yang terjadi pada mereka bisa di selesaikan. Hal ini sebagaimana yang di 

katakana Hendra salasatu remaja 

kame minnu arak we acara aku saja di kame minnu helo lebaran 
lodo, tomong matte gohu nwe we kame minnu soalnya minnu nwe 
masalah aku saja yang g rasakan we jelas kame ma ro gohuu 
wekka15. 

Artinya: 
Kami minum arak di semua acara yang di adakan di kampung 
bahkan acara keagamaan habis lebaran dan hajatan orang 
meninggal juga kami minum soalnya setelah minum masalah bisa 
di selesaikan. 
 
 

 
15 Muhammad Hendra (18 Tahun) Remaja, Wawancara, Kantor Desa, 8 Januari 2024 
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 Hal ini juga ditambahkan bapak ramli  

 Kereak rae rinnu arak sembarang ajkah terllu benar kae. Pe rae 
rinnu di lewo onong wi biar acara aku saja helong nwi terus bisa 
hala. Baru erre hala ketika Masyarakat titte hulong nwite dan 
masyarakt lewo ikire juga teda mela hala16 

 Artinya:  

anak anak remaja terlalu sembarang tidak tau tempat dan kapan 
saja mereka lakukan hal ini suda terlalalu berlebihan sehingga 
tidak baik ketika masyarakat kita melihat hal seperti ini bahkan 
Masyarakat dari kampung sebelah masuk di desa kita melihat hal 
yang tidak wajar ini. 
 

 Berdasarkan dengan hasil wawancara peneliti menarik kesimpulan 

yaitu alasan para remaja untuk meminum minuman keras yakni sebagai salah 

satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah, meminum alkohol  

dianggap sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah, hal seperti ini  

dianggap buruk oleh masyarakat  setempat karena dianggap memalukan suatu 

wilayah. 

b. Bolos sekolah  

Bolos sekolah adalah prilaku  siswa atau remaja yang ketika masi 

waktu jam pelajaran tetapi mereka keluar tingalkan sekolah pergi nongkrong 

di rumah teman. Hal ini yang di katakan fakrul 

kame jam Pelajaran ulik neku kame bali molo lebih lebih hari sabtu 
we nwe kan pas hari pasar le jadi kami balik molo lega dwe pasar 
saja17.  

  Artinya:  

waktu masi jam Pelajaran saya bersama teman teman ku yang lain 
bolos sekolah kerna kami bosan dgn mata peljaran kami biasanya 
bolos di hari sabtu karena hari sabtu adalah hari pasar. 

 
16 Ramli Imran (48 Tahun) Oangtua, Wawancara, Kantor Desa, 9 Januuari 2024 
17 Fakrul aljidan (18 Tahun), Remaja, Wawancara Kantor Desa, 10 Januari 2024 
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 goe biasa bolos hala neku teman goe hojja goe mai di lango teman 
nae nongrong nong lega lega.  Setelah helong nwe terus g rasa 
melang juga no serruh weti selnajutnya we g nimok pana bolos kae 

Artinya: 

 saya tidak biasa bolos akan tetapi ajakan teman sehingga saya 
juga ikut . suda menjadi keseruan  tersendiri kadang kadang saya 
melakukan sendiri  untuk bolos. 

Hal ini di katakan bapak Thoir Geroda  

Orangtua wahangkae senang anak we    mella neku ana tadi we 
gaul rong teman di lewo biasa rinnu a kae jadi  helong otak rae di 
onong we helo mau  keherek kherek hena18 

Artinya : 

”Semua orangtua ingin ankanya sekolah yang baik karena ini 
untuk masa depan mereka. Akan tetapi pergaulan di dalam 
kampung kita sendiri sangat tidak di inginkan  sehingga di dalam 
lingkungan sekolah juga mereka terbawa kenakalan itu sendiri” 
 

 Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan yaitu para 

remaja melakukan tindakan bolos sekolah disebabkan oleh lingkungan sosial 

yang mempengaruhi, teman yang suka mengajak untuk melakukan bolos 

sekolah yang menjadi kebiasaan dan kebahagian tersendiri untuk para remaja  

c. Mencuri   

Mencuri adalah mengambil barang bukan haknya. tindakan 

kebiasaan yang seperti ini sering di lakukan oleh kaum remaja yang ada di 

desa duwanur. hasil wawancara sama abdulsaka ia mengatakan  

kame biasa takka  manuk nwe biasa kame tobo remaa nongkrong   
hasil dari takka manuk we hae kame jual hae kame dung  ma hope 
arak19 

Artinya: 

kami sering curi ayam pada tengah malam bersama teman ,hasil 
dari curi ayam tadi sebagian kami jual  untuk beli arak sama ada 
untuk bakar  makan 

 
18 Thoir Geroda  (55 Tahun), Orangtua, Wawancara, Kantor desa, 13 Januari 2024 
19 Abdulsaka (17 Tahun) Remaja, Wawancara Kantor Desa, 13 Januari 2024 
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Nabil juga menambahkan  

kalua goe ko teman ikire we biasa tobo roko take we biasa nae takka 
tapo ma hope roko isap20 

  Artinya: 

saya biasa sama teman teman yang lain duduk nongkrong tidak ada 
roko kami biasa mencuri kelapa untuk jual buat belih roko isap. 

Adapun di tambahkan oleh orangtua  ibu  basima ia  mengatakan  

 tapo kame di mang manuk kame biasa we gwete kereak rae wi nakal 
ajjjaka rae biasa rinnu kae we a wahang kae rae rang sembarangan 
we21 

Artinya: 

kelapa kami di kebun juga tetap hilang pun ayam anak anak 
sekarang ini suda terlaluan mereka suda kenal minum arak 
sehingga semua mereka kerjakan semaunya 

  
 Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan yaitu para 

remaja melakukan tindakan pencurian disebabkan oleh ketergantungan 

terhadap minuman arak, juga untuk kesenangan lainnya seperti melakukan 

tindakan pencurian untuk membeli rokok, hal ini tentu saja membuat 

masyarakat kurang nyaman atas tindakan para remaja yang dinilai sudah 

keterlaluan. 

d. Berkelahi  sama teman sebaya  

Berkelahi adalah tindakan yang di lakukan oleh remaja dgn 

menggunaka otot untuk pukul sesorang hal itu kebiasaan yang di lakukan anak 

remaja di desa duwanur. Mereka menganggap bahwa hal itu bisa selesaikan 

masalah sama temannya. 

 
20 Nabil remaja (17 Tahun) Remaja, Wawancara Kantor Desa, 14 Januari 2024 
21 Basima (56 Tahun) Orangtua Wawancara Kantor Desa, 15 Januari 2024 
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Hasil dari penelitian wawancara bersama remaja di sesa duwanur Irfan 

mengatakan  

kame biasa mang wekik we di saat kame tobo minnu tobo mela kae 
neku pengaruh rae koda sembarang sembarang we yang rae kame 
pe tpbo juga gehike le jadi hasilnya mang wekike22 

Artimya: 

Saya bersama teman-teman duduk nongrong sambil minum arak 
ada teman yang bicaranya tidak kontrol sehingga ada teman yamg 
tidak terima bahasa yang di sampaikan terjadilah perkelahian. 

Hal yang sama di sampaikan abdul ambon. Ia mengatakan  

goe juga biasa nwe awal nae we sebnernya mang wekik hala neku 
sampaine mang wekik goe tobo tobo rae hing goe degn nama 
bappaka nae heku ti terima nwe g terima hala jadi mang wekik le23 

Arinya: 

saya juga biasa lakukan ha seperti sebab terkadang duduk sama 
teman-teman ada teman yang sering bercanda sama saya dengan 
bawa nama orangtua, ketidak terimaan saya di bercandain seperti 
itu sehingga terjadi perkelelahian. 

Pun di tambahkan oleh ibu lin  

kereak murine we rang wekike di lewo onong wi terus we pengaru 
gate gelaha rinnu tuk mabuk kae jadi rang wekika we24 
 

Artinya: 

sama duduk beberapa saat kemudian dengan sendirinya berantem 
sebabnya mereka minum arak suda terjadi mabuk maka terjadilah 
hal seperti itu 

  Perkelahian oleh anak anak remaja di Desa Duwanur sangat 

memperhatiankan mereka beranggapan bahwa berkelahi adalah satu-satu 

cara untuk bisa menyelasaikan masalah hasil wawancara bersama saudara 

gusdur  

 
22 Irfan (18 Tahun) Remaja, Wawancara Kantor Desa, 16 Januari 2024 
23 Abdul ambon (16 Tahun) Remaja, Wawancara Kantor Desa, 17 Januari 2024 
24 Ibu lin (56 Tahun) Orangtua, Wawancara, Kantor Desa, 18 Januari 2024 
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Awalnya kame mangwekik we kame tobo nongkrong biasa wi teman 
teman goe we koda kontrol hala nong goe jadi g merasa tersinggung 
sehingga nwe kame mang wekik we25 

Artinya:  

Awal terjadi kami bisa melakukan perkelahian itu kami sementara 
nongkrong bersama teman-teman namun ada teman bercandanya 
kelawatan batas sehingga saya merasa tersinggung dengan 
candanya hal itu ketidak terimaan saya sehingga terjadilah 
perkelahian. 

Hal yang sama hasil wawancara dengan sodara   Abubakar nurdin 

selaku ketua kompleks  mengatakan bahwa  

kereak sekarang ini susa tite atur kae kerna terjadi rang wekik rae 
tobo rinnu wi mabuk kae jadi koda sembarang sehingga hae terima 
hala makanya rang wekik we nong hae rae tobo rinu hala tapi gelaha 
adu domba we26 
 

Artinya:         

Adik- adik remaja di Desa Duwanur ini susa di atur  awalnya mereka 
biasa duduk minum khamar berlebihan sehingga terjadinya mabuk 
mereka bicara pada teman nya juga tidak terkontrol lagi hal itu 
mengakibatkan terjadinya perkelahian dengan ada juga mereka 
tidak minum khamar akan tetapi bercandanya adu domba dengan 
teman yang satu dengan teman yang lainnya”. 
 

 Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

perkelahian di Desa Duwanur terjadi karena para remaja terbiasa meminum-

minuman khamar yang berlebihan hingga terjadinya mabuk yang membuat 

bicaranya tidak terkontrol lagi dan membuat lawan bicara tersinggung juga 

adu domba yang disebabkan oleh teman yang satu dengan yang lainnya 

sehingga menimbulkan perkelahian. Masyarakat mengaku kesusahan dalam 

 
25 Gusdur(16 Tahun ) Remaja, Wawancara, Kantor Desa, 18 Januari 2024 

 
26 Abubakar Nurdin ( 34 Tahun) Ketua kompleks, Wawancara, Kantor Desa, 20 

januari 2024. 
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memberikan arahan kepada para remaja sehingga para remaja melakukan 

sesuatu seenak mereka tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari 

perbuatan mereka. 
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   BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengumpulan data di Desa Duwanur 

Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur disimpulkan bahwa 

peran orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja yakni memberikan 

pembinaan dalam rumah, membuat kegiatan keagamaan. 

Adapun penyebab terjadinya kenakalan remaja yakni pergaulan 

bebas, perkembangan zaman, rendahnya pendidikan. bentuk-bentuk 

kenakalan remaja yang terjadi di desa duwanur kecamatan adonara 

barat kabupaten flores timur seperti meminum arak, bolos sekolah, 

berkelahi, suka keluyuran, mencuri, dan melakukan hubungan seks 

diluar nikah. 

B. IMPLIKASI 

Implikasi yang muncul dari temuan ini menyoroti signifikansi 

kenakalan remaja yang terjadi di Desa Duwanur Kecamatan Adonara 

Barat Kabupaten Flores Timur. Pada aspek keilmuan, hasil penelitian 

ini memberikan panggilan bagi institusi pendidikan, terutama SMP dan 

tingkat yang paling tinggi untuk menjalin kolaborasi guna 

menyelenggarakan pengajaran mengenai dampak dari kenakalan 

remaja dan resiko untuk kedepannya. 

Disisi lain implikasi pada penelitian mendatang mendorong 

peneliti untuk mendalamkan pemahaman terhadap urgensi kenakalan 
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remaja yang terjadi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali 

lebih dalam aspek penerapan strategi yang efektif untuk diberikan 

kepada para remaja. Tujuan utamanya ialah menciptakan remaja yang 

dapat berguna bagi bangsa demi masa depan suatu negara, karena 

keberhasilan suatu negara berawal dari terciptanya remaja yang 

berdidikasi tinggi akan tanggung jawab. 

C. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah 

saran yang dapat diajukan: 

1. Bagi lembaga 

a) Lembaga sebaiknya melakukan edukasi mengenai perlakuan 

remaja terhadap masa depan 

b) Lembaga sebaiknya memberikan suatu kegiatan yang dapat 

meminimalizir terjadinya kenakalan remaja 

c) Lembaga dapat mengembangkan dan memanfaatkan media 

untuk memberikan pembelajaran modern dan menarik 

mengenai dampak kenakalan remaja 

2. Bagi orang tua 

a) Orang tua harus senantiasa mmeberikan perhatian khusus 

terhadap segala aktivitas yang dilakukan anak 

b) Bekerja sama dengan guru mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan anak 
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c) Memberikan anak kebebasan tetapi tetap ada aturan dalam 

segala hal, dan berikan mereka efek jerah jika melakukan hal 

yang bertentangan dari aturan yang diberikan  

3. Bagi Masyarakat 

a) Masyarakat diharapkan memberikan kesan atau perilaku yang 

baik kepada para remaja, memperlihatkan sesuatu yang baik 

untuk di contoh para remaja 

b) Masyarakat harus mengetahui dampak kenakalan remaja 

sehingga kenakalan remaja dapat di minimalizir di desa 

Duwanur 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

a) Menindaklanjuti dengan penelitian yang memiliki variasi dan 

pendekatan yang lebih mendalam, termasuk literatur yang lebih 

luas dan beragam untuk memperdalam pemahaman terkait 

peran orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja. 
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   Pedoman Wawancara Orangtua dan Remaja 

 

1. Bagaimana orangtua dalam mengatasi kenakalan remaja? 

2. Apa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja? 

3. Apa bentuk kenakalan remaja? 

4. Apakah hukuman ketika melihan anak melakukan kenakalan? 

5. Hukuman bersifat mendidik atau dendam? 

6. Mengapa anda melakukan kenakalan? 

7. Bagaimana orangtua anda mengatauhi anda melakukan kenakalan? 

8.   Apakah dalam bergaula orangtua anda menyuruh untuk memeilih     

teman bergaul? 

9. Bagaimana upaya orangtua anda mendidik anda dalam rumah? 

10. Nasehat seperti apa yang anda dapatkan dari  orangtua anda ketika 

anda melakukan kenakalan? 
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Daftar Informan Penelitian 

No. Nama Umur Jabatan 

1 
Yahya 
Jamaluddin 

34 
Tahun Staf Desa Duwanur 

2 Syafri payong 
50 
Tahun Tokoh Masyarakat 

3 Subang 
45 
Tahun Tokoh Masyarakat 

4 Ramli Imran 
50 
Tahun Orang Tua Remaja 

5 Thoir Geroda 
50 
Tahun Orang Tua Remaja 

6 Lin 
55 
Tahun Orang Tua Remaja 

7 Basima  
55 
Tahun Orang Tua Remaja 

8 Lipat 
49 
Tahun Orang Tua Remaja 

9 Menung 
60 
Tahun Orang Tua Remaja 

10 
Abu Bakar 
Nurdin 

35 
Tahun 

Masyarakat/Ketua 
kompleks 

11 Hendra 
17 
Tahun Remaja 

12 Irfan 
18 
Tahun Remaja 

13 Nabil 
17 
Tahun Remaja 

14 Ambo 
19 
Tahun Remaja 

15 Fakhrul 
19 
Tahun Remaja 

16 Abdullah Saka 
20 
Tahun Remaja 

17 Abdul Kari 
20 
Tahun Remaja 

18 Ma'ruf 
20 
Tahun Remaja 
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Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Foto dengan Bapak Ramli Imran Orangtua Remaja setelah 
wawancara, di Desa Duwanur, 09 Januari 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Foto dengan Ibu Basima Orangtua Remaja setelah 

wawancara, di Desa Duwanur, 15 Januari 2024 
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 Gambar 3: Foto dengan Bapak Tahir Orangtua Remaja 

setelah wawancara, di Desa Duwanur, 13 Januari 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Foto dengan Bapak Yahya Jamaludin Staf Desa/ Tokoh 

Masyarakat  setelah wawancara, di Desa Duwanur, 9 Januari 2024 
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Gambar 5: Foto dengan Ibu Nurlipat Orangtua Remaja 

setelah wawancara, di Desa Duwanur, 19 Januari 2024 

Gambar 6: Foto dengan  Bapak Safri Payong Tokoh 

Masyarakart setelah wawancara, di Desa Duwanur, 13 Januari 2024 
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Gambar 7: Foto dengan Ibu Lin Orangtua Remaja setelah 

wawancara, di Desa Duwanur, 18 Januari 2024 

Gambar 8: Foto dengan Bapak Abubakar Nurdin Ketua 

Komplex  setelah wawancara, di Desa Duwanur, 20 Januari 2024 
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Gambar 9: Foto dengan Soadara Hendra Remaja Desa 

Duwanur setelah wawancara, di Desa Duwanur, 8 Januari 2024 

Gambar 9: Foto dengan Soadara Ma’ruf Desa Duwanur 

setelah wawancara, di Desa Duwanur, 8 Januari 2024 
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Gambar 10: Foto dengan Soadara Abdulsaka  Remaja  Desa 

Duwanur setelah wawancara, di Desa Duwanur, 18 Januari 2024 

Gambar 11: Foto dengan Soadara Abdul Ambon Remaja  

Desa Duwanur setelah wawancara, di Desa Duwanur, 17 Januari 2024 
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Gambar 12: Foto dengan Soadara fakurl Remaja Desa 

Duwanur setelah wawancara, di Desa Duwanur, 10 Januari 2024 

Gambar 13: Foto dengan Soadara Irfan Remaja Desa 

Duwanur setelah wawancara, di Desa Duwanur, 16 Januari 2024 
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Gambar 14: Foto dengan Soadara Nabil Remaja Desa 

Duwanur setelah wawancara, di Desa Duwanur, 16 Januari 2024 
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   Surat Penelitian 

Gambar 15: Surat izin penelitian dari LP2M UIN Alauddin Makassar 
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Gambar 16: Surat keterangan penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Flores Timur 
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Gambar 17: Surat keterangan rekomendasi untuk mengadakan survei 
research dari Kantor Camat Adonara Barat Kabupaten Flores Timur 
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Gambar 18: Surat keterangan selesai penelitian dari Desa Duwanur 
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 Gambar 19: Surat keterangan rokemendasi selesai penelitian dari 
Kantor Camat Adonara Barat Kabupaten Flores Timur 
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