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PEDOMAN LITERASI 

 Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada table berikut: 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di ث

bawah) 

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر
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 Za Z Zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dhad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Tha Ṭ te (dengan titik ط

bawah) 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن
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 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof أ

 Ya’ Y Ye ي

 

 Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

B. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tinggal 

atau monoflog dan voval rangkap atau diflog. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

trasliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

  

 Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ  ي  fathah dan ya Ai a dan i 

َ  و   Fathah dan wawu Au a dan u 

 

C. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya  berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 ا / ي 

fathah dan 

alifataya 

A a dan garis di atas 

َ  ي  kasrah dan ya  I i dan garis di atas 

َ  و   

dammah dan 

wawu 

U u dan garis di atas 

 

D. Ta Marbutah 

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

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h].  



 

xiii 
 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah  di ikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

E. Syaddah (Tasydid) 

  Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda ta sydid ) ّ  (, dalam trasliterasinya ini dilmabngkan dengan perulangan 

huruf ( konsonan ganda) yang diberikan tanda syaddah. 

  Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah  

 .makai a ditransliterasikan seperti huruf maddah (i) ,( ي )

F. Kata Sandang 

  Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambngkan dengan huruf لا (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

G. Hamzah 

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

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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H. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

  Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembedaharaan Bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al- Qur’an), 

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. 

I. Lafz al-Jalalah )  )اََللّه

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

berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditranliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

  Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

J. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandanf (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
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didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

K. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta’ala 

saw. = sallalahu ‘alaihi wa sallam 

a.s = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

Qs../…:4 = Qs. Al-Hujurat/49:11 

HR = Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama : Novi Ramadani   

Nim : 30100120035 

Judul : Perspektif Filsafat Etika Terhadap Perilaku Bullying (Studi 

Kasus Santri MAS Daarul Mu’minin As’adiyah Doping 

Kabupaten Wajo) 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif filsafat 

etika terhadap perilaku bullying di MAS Daarul Mu’minin As’adiyah Doping, 

Kabupaten Wajo. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan diangkat yaitu: 1) 

Bagaimana penyebab terjadinya perilaku bullying di MAS Daarul Mu’minin 

As’adiyah Doping Kabupaten Wajo?, 2) Bagaimana pandangan etika terhadap 

perilaku bullying di MAS Daarul Mu’minin As’adiyah Doping Kabupaten Wajo?, 

dan 3) Bagaimana dampak perilaku bullying di MAS Daarul Mu’minin As’adiyah 

Doping?. 

  Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (field 

research) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologis dan 

fenomenologis. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi. Sedangkan pengolahan data dan analisis yang dilakukan 

dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perilaku bullying yang 

terjadi di MAS Daarul Mu’minin As’adiyah Doping disebabkan oleh pelaku yang 

pernah menjadi korban bullying sehingga ingin membalaskan rasa sakitnya kepada 

orang lain dan adanya pengaruh dari teman sebaya yakni mengikuti apa yang 

temannya lakukan kepada orang lain. Kurangnya penanaman etika kepada para 

santri di MAS Daarul Mu’minin As’adiyah Doping terutama etika dalam 

berkomunikasi dengan teman-temannya, karena awal mula munculnya tindakan 

bullying yakni dari melontarkan perkataan yang kasar atau mengolok-olok korban, 

sehingga korban merasa sakit hati. Mengolok-olok dan mengejek ataupun 

memanggil teman dengan panggilan yang kurang mengenakkan menyebabkan 

korban akan mengalami gangguan psikis. Korban merasa cemas jika berada di 

sekolah dan takut untuk ke sekolah dikarenakan korban takut bertemu dengan 

pelaku yang selalu memanggil korban dengan panggilan yang kurang 

mengenakkan. Merasa terancam jika berada di sekolah dan berniat untuk pindah 

sekolah karena tindak bullying yang dialami oleh korban. Dampak lain yang juga 

dirasakan korban ialah merasa kurang percaya diri. 

 Implikasi dari penelitian ini yaitu, diharapkan kepada para siswa MAS 

Daarul Mu’minin As’adiyah untuk mendalami pemahamannya mengenai 

bagaimana menggunkana bahasa dan tutur kata yang baik kepada temannya, karena 

termasuk dalam pengimplemtasian etika moral. Hal tersebut tidak luput dari 

bimbingan dan arahan para tenaga pengajar di MAS Daarul Mu’minin As’adiyah 

Doping kepada para siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

  Etika saat ini sedang menjadi sorotan yang kuat di media massa dan di 

kalangan masyarakat secara luas. Etika menjadi perhatian khusus ketika terjadi 

masalah yang mengkhawatirkan banyak orang, seperti kasus korupsi, konflik antar 

suku, pembunuhan, pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai kasus lainnya. 

Dalam konteks ini, penting untuk mengangkat kesadaran dan kepedulian terhadap 

masalah etika. 

  Masalah etika di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan, dengan 

mayoritas penduduk mulai mengabaikan nilai-nilai etika., terutama dalam interaksi 

sosial di masyarakat.  Penurunan ini dapat dilihat dari meningkatnya perilaku yang 

kurang menghormati norma-norma etika yang seharusnya di junjung tinggi. 

Beretika yang baik tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan di sekitarnya, 

termasuk dalam hal ini adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat di sekitarnya.1 Kondisi ini menunjukkan bahwa etika 

seseorang tidak hanya terbentuk melalui faktor internal tetapi juga faktor eksternal 

di sekitarnya.  

  Faktor eksternal terbagi menjadi dua, yakni faktor lingkungan sosial dan 

faktor lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial terbentuk melalui hubungan antara 

individu dengan keluarga, guru, dan masyarakat, sedangkan lingkungan non-sosial 

 

  1Juni Arifin Hidayat, “Peran Guru Dalam Menanggulangi Perilaku Bullying Pada Siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Klangon Kalibawang Kulon Progo Yogyakarta Tahun Pelajaran 

2018/2019,” At-Tajdid : Jurnal Ilmu Tarbiyah 8, No. 2 (2019): h. 295. 
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terdiri dari berbagai fasilitas dan infrastruktur. Anak belajar menyesuaikan diri 

dengan lingkungan di sekitarnya, dan dalam konteks pembelajaran, lingkungan 

sosial yang memiliki dampak paling besar adalah orang tua dan lingkungan 

keluarga. Keluarga memiliki peran utama dalam membentuk perilaku dan karakter 

anak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Selain itu, terdapat faktor lain yang 

juga memengaruhi pembentukan perilaku dan kepribadian, seperti kualitas fasilitas 

dan infrastruktur yang tidak memenuhi barometer kompetensi.2 

 Perilaku sosial dan perilaku emosional pada seseorang memiliki hubungan 

sangat dekat meskipun memiliki karakteristik yang berbeda. Anak-anak memiliki 

peluang untuk mengasah keterampilan sosial mereka melalui berbagai kesempatan 

dan pengalaman dalam berinteraksi dengan individu di sekitar mereka. Mulai dari 

usia enam bulan, anak-anak sudah mulai merasakan dorongan untuk berinteraksi 

dengan orang lain dan memahami lingkungan sekitar mereka.3 

 Berinteraksi untuk memperlihatkan identitas diri diakui dalam suatu 

komunitas dilakukan dengan cara yang baik misalnya menunjukkan bakat 

keahliannya, giat belajar, sopan santun, pintar, dan mampu berkomunikasi dengan 

baik. Sementara ada beberapa individu menggunakan metode yang tidak etis, 

seperti ancaman, kekerasan verbal, dan perilaku kasar, terhadap anak-anak yang 

 
2Nunu Nurfirdaus dan Atang Sutisna, ‘Lingkungan Sekolah dalam Membentuk Perilaku 

Sosial Siswa’, Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Dan Pendidikan Dan Pembelajaran, 5 (2021), 

h. 895–896. 

3Rahayu Tresna Ajeng Dewi, Mira Mayasarokh, and Eva Gustiana, “Perilaku Sosial 

Emosional Anak Usia Dini” Jurnal Golden Age 4, No. 01 (2020),h. 182. 



3 
 

 
 

terlihat lebih lemah agar terlihat lebih berkuasa. Jenis perilaku ini dikenal sebagai 

perundungan (bullying). 4 

 Bullying adalah tindakan kekerasan anak yang dilakukan oleh teman seusia 

terhadap individu yang dianggap "lebih rendah" atau lebih daif, bertujuan untuk 

mencapai keuntungan atau kesenangan tertentu. Perundungan ini seringkali 

berlangsung secara terus menereus dan bahkan bisa menjadi rutin. Kasus-kasus 

perundungan ini sering terjadi di lembaga pendidikan, khususnya di lingkungan 

sekolah, semakin banyak terjadi di Indonesia.5 

  Bullying mampu menimbulkan beberapa dampak bagi korban, termasuk 

gangguan psikologis, tekanan mental, serta penurunan kemauan untuk berinteraksi 

sosial. Dalam beberapa kasus ekstrem, perundungan bahkan dapat menyebabkan 

korban melakukan tindakan bunuh diri. Perundungan dimulai dengan berbagai 

faktor, termasuk kurangnya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan individu 

tersebut menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan 

kekuatannya, merasa memiliki kekuasaan, dan menganggap bahwa orang yang 

lemah layak untuk di bully. Allah swt berfirman, dalam Qs. al-Hujurat/49:11 yang 

berbunyi: 

هُمْ وَلََ نِسَاۤءٌ م ِ  يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْا لََ يَسْخَرْ قَ وْمٌ مِ نْ قَ وْمٍ عَسآى اَنْ يَّكُوْنُ وْا خَيْْاً مِ ن ْ نْ نِ سَاۤءٍ  يٰآ
َّۚ وَلََ تَ لْمِزُواْا انَْ فُسَكُمْ وَلََ تَ نَابَ زُوْا بِِلَْلَْقَابِِۗ بئِْسَ ا

هُنَّ لَِسْمُ الْفُسُوْقُ عَسآى اَنْ يَّكُنَّ خَيْْاً مِ ن ْ
كَ هُمُ الظٓ لِمُوْنَ  ىِٕ

ۤٓ
يْْاَنَِّۚ وَمَنْ لََّّْ يَ تُبْ فاَوُل  بَ عْدَ الَِْ

 
 

4Hidayat, “Peran Guru Dalam Menanggulangi Perilaku Bullying Pada Siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Klangon Kalibawang Kulon Progo Yogyakarta Tahun Pelajaran 2018/2019”. At-

Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah 8, No.2 (2019), h. 296. 

5Nunung Yuliani, Fenomena Kasus Bullying Di Sekolah, Research Gate (2019), h. 2. 
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Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok 

kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih 

baik dari mereka (yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-

perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi 

perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang 

mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan 

janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk 

panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan 

barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”6  

 

Tafsir M. Quraish Shihab mengungkapkan perintah islah akibat pertikaian, 

Allah swt memberikan petunjuk kepada kaum beriman untuk menghindari beberapa 

perilaku yang tidak diinginkan. Allah memperingatkan agar kaum beriman tidak 

saling mengolok-olok kelompok yang lain, karena tindakan ini dapat menyebabkan 

konflik dan pertikaian. Bahkan, orang-orang yang lemah yang menjadi sasaran 

olok-olokan mungkin lebih baik daripada mereka yang melakukan olok-olokan. 

Wanita juga diberi peringatan untuk tidak merendahkan wanita lain, karena 

tindakan ini bisa merusak hubungan di antara mereka. Wanita yang menjadi sasaran 

olok-olokan mungkin lebih baik daripada wanita yang melakukan olok-olokan. 

Allah juga melarang seseorang untuk menghina orang lain secara diam-diam 

melalui kata-kata, tindakan, atau isyarat, karena hinaan tersebut akan berdampak 

buruk pada diri sendiri. Selain itu, seseorang juga harus menghindari menggunakan 

panggilan yang dianggap buruk oleh orang yang dipanggil, baik itu panggilan yang 

diciptakan sendiri atau panggilan yang ada. Panggilan yang paling tercela adalah 

panggilan yang berisi kefasikan, bahkan setelah seseorang telah beriman. Mereka 

 
6Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Fath Al-Qur’an Tajwid Warna Dan Terjemah 

(Tangerang Selatan: Al-Fatih,), h. 516. 
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yang memilih untuk bertaubat setelah melakukan perbuatan buruk telah memilih 

jalur yang tepat, sementara mereka yang tidak bertaubat merupakan orang-orang 

zalim yang melukai diri sendiri dan orang lain.7 

Berdasarkan ayat dan tafsir diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ayat 

tersebut menjelaskan bahwa  Allah swt memperingatkan kepada para mukmin 

untuk tidak membiarkan adanya kelompok yang menghina kelompok lainnya, 

karena pada hakikatnya, mereka yang dihina tersebut di sisi Allah memiliki nilai 

yang lebih tinggi dan layak di hormati daripada mereka yang melakukan 

penghinaan. Selain ayat di atas terdapat pula hadis yang menyinggung tentang 

larangan saling mengujarkan kebencian kepada sesama umat muslim, yaitu hadis 

yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Arba’in An-Nawawiyah, sebagai 

berikut: 

، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: لََ تََاَسَدُوا، وَلَتََ نَاجَشُوا، وَلََ تَ بَاغَضُوا
مِ، لََ وَلََ تَدَابَ رُوا، وَلََ يبَِعْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ يْعِ بَ عْضٍ، وكَُوْنوُا عِبَادَ اِلله إِخوَاناً. المسُْلِمُ أَخُو المسُْلِ 

وَيُشِيُْْ إِلََ صَدْرهِِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَِسْبِ -يَظْلِمُهُ، وَلََ يََذُلهُُ، وَلََ يَكْذِبهُُ، وَلََيََْقِرُهُ. الت َّقْوَى هَاهُنَا  
هُ وَعِرْضُهُ )رَوَاهُ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِ  أَنْ يََْقِرَ أَخَاهُ المسُْلِمَ . كُلُّ المسُْلِمِ عَلَى المسُْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُ 

 مُسْلِمٌ(    
Artinya:  

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Janganlah kalian saling mendengki, jangan 

saling najasy, jangan saling marah, jangan saling membelakangi, dan jangan 

saling menjual barang yang sedang ditawar saudaranya. Jadilah hamba Allah 

yang bersaudara. Seorang muslim menjadi saudara muslim lainnya. Tidak 

boleh ia menzhaliminya, menelantarkannya, dan menghinanya. Takwa itu 

disini, beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali. Cukuplah bagi keburukan 

 
7M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002). h.250-251. 
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bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas 

muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya”8 

 

Berdasarkan hadis di atas peniliti menyimpulkan bahwa setiap muslim 

mestinya memperlakukan sesama saudaranya untuk tidak saling menyakiti, 

menzalimi, dan saling menghina. Larangan terhadap saling iri dan menghina 

dimaksudkan untuk memperkuat kekerabatan yang selaras dan penuh kasih sayang 

di dalam masyarakat. 

Pola asuh dari keluarga yang memicu pelaku bullying, perilaku agresif yang 

muncul karena beragam alasan. Satu alasan adalah adanya tekanan dari orang tua 

yang menyebabkan pelaku perundungan merasa tertekan dan menyalurkan 

frustrasinya kepada orang lain. Selain itu, paparan terhadap perilaku kekerasan 

melalui media sosial juga dapat mempengaruhi perilaku pelaku perundungan, 

karena mereka meniru apa yang mereka lihat. Beberapa pelaku perundungan juga 

memiliki kecenderungan suka bertengkar dan pada dasarnya memiliki tingkat 

emosi yang tinggi. Faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi pelaku bullying 

adalah masa remaja atau masa yang labil di mana mereka menghadapi berbagai 

masalah remaja, seperti persoalan dalam hubungan asmara, keluarga, dan akademis. 

Jumlah kasus bullying di Indonesia, tingkat kejadian tersebut terus bertambah 

dari tahun ke tahun, seperti yang diungkapkan oleh Malang Today.net. Hal serupa 

terjadi baru-baru ini di Sukabumi, di mana seorang anak meninggal akibat 

perundungan yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Menurut Komisioner KPAI 

Retno Listyarti, pihak sekolah memiliki tanggung jawab terhadap kasus yang 

 
8Abu Zur’ah Thaybi, Arba’in Nawawi: Matan Dan Terjemah (Surabaya: Pustaka Syabab, 

2007),  h.31. 
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menimpa peserta didiknya, sebagai halnya yang diatur dalam Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut, terdapat penjelasan mengenai 

perlindungan anak. Selain itu, sebagai langkah antisipatif terhadap kasus 

perundungan yang sering terjadi, sekolah diwajibkan untuk membentuk satuan 

tugas anti kekerasan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 

penanganan masalah perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.9 

 Menurut laporan yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI), besaran insiden kekerasan fisik dan psikologis yang masuk dalam kategori 

bullying mengalami peningkatan selama tahun 2022, dengan lebih dari 226 kasus 

tercatat hingga saat ini. Temuan ini menunjukkan peningkatan dalam kasus 

bullying. Selain itu, hasil riset yang digarap oleh Programme for International 

Students Assessment (PISA) pada tahun 2018 menemukan bahwa sekitar 41,1 

persen siswa di Indonesia mengiakan pernah mengalami perundungan. Laporan 

dari Katadata Media Network (2018) juga menyebutkan bahwa sekolah merupakan 

tempat di mana kasus bullying paling sering terjadi. 

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim secara terang-

terangan menyampaikan bahwa ada tiga isu utama dalam dunia pendidikan di 

Indonesia, yaitu intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan (bullying). Fakta-

fakta ini dengan jelas mengonfirmasi bahwa bullying saat ini menjadi masalah 

serius yang memerlukan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perhatian 

 
9Vonita Betalia, ‘Bocah SD Tewas Usai Dibully Kakak Kelas, Sekolah Harus Bertanggung 

Jawab’, Inilah.Com, 2023 https://www.inilah.com. (diakses 12 Juni 2023, Pukul 22:51). 
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yang lebih besar harus diberikan pada tekanan yang sering terjadi di lingkungan 

sekolah karena ini adalah tempat di mana remaja menjalani proses pembelajaran 

formal yang berpotensi memengaruhi kualitas hidup generasi mendatang.10 Perilaku 

bullying tersebut menunjukkan kegagalan dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam 

lingkungan sekolah, Maka dari itu penting untuk meneliti bagaimana persepktif 

filsafat etika terhadap perilaku bullying sebagai upaya untuk mengatasi masalah 

tersebut dan mendorong menerapkan nilai-nilai etika dalam dalam lingkungan 

sekolah. Disamping itu, tindakan bullying juga melanggar kaidah-kaidah moral dan 

etika yang dihargai oleh masyarakat. 

Oleh sebab itu, terkait dengan masalah tersebut, peneliti berusaha untuk 

melakukan penelitian tentang perspektif filsafat etika terhadap perilaku 

perundungan atau yang lebih dikenal dengan bullying. Hal ini kemudian menjadi 

alasan peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: Perspektif Filsafat Etika 

Terhadap Perilaku Bullying (Studi Kasus Santri MAS  Daarul Mu’minin As’adiyah 

Doping Kabupaten Wajo). 

 

 

 

 

 

 
10Ferry Efendi. Univeritas Airlangga: Fakultas Keperawatan Memahami Fenomena 

‘Bullying’ Di Kalangan Remaja Indonesia, , https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-

unair/30-lihat/2217-memahami-fenomena-bullying-di-kalangan-remaja-indonesia. (diakses pada 

29 April 2023, pukul 16:02). 



9 
 

 
 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Filsafat Etika a. Filsafat 

                Kata filsafat berawal dari bahasa 

Yunani yakni Philosophia. Kata dasarnya 

yaitu Philein atau Philia dan Sophia. Philein 

atau Philia yang bermakna cinta atau 

mencintai sedangkan Sophia yang berarti 

kearifan. Sedangkan secara terminologi, 

filsafat adalah penelaahan secara hati-hati 

terhadap penelarang perilhal suatu masalah 

yang tersusun secara sistematis.11 Filsafat 

merupakan hasil pemikiran seorang manusia 

dalam mencari kebenaran sedalam-

dalamnya.12 

b. Etika 

                  Etika berakar dari bahasa Yunani, 

yaitu "ethos," yang mengandung makna 

kepribadian, budi pekerti, atau kebiasaan. 

Ada juga pandangan lain yang mengaitkan 

 
11Abdullah Abdul Talib, Pengantar Filsafat (Samata, Gowa: Gunadarma Ilmu, 2014), h.9-

10.  

12Andi Fuad Ihsan, Filsafat Ilmu (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), h. 3. 
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etika dengan kata "ethic" dalam bahasa 

Inggris, yang merujuk pada sistem prinsip 

moral atau aturan perilaku, sebagai bentuk 

prinsip moral atau aturan tingkah laku. 

Pengertian etika juga dapat dipahami dari 

segi etimologi sebagai ilmu yang 

mempelajari apa yang sering dilakukan atau 

ilmu tentang adat istiadat. Dalam konteks 

filsafat, istilah "etika" digunakan untuk 

merujuk pada bidang pengetahuan yang 

mempelajari prinsip-prinsip moral dan 

aturan-aturan yang berlaku.13  Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, etika didefinisikan 

sebagai cabang ilmu yang mengkaji tentang 

konsep kebaikan dan keburukan, serta hak 

dan kewajiban moral (akhlak).14 

2.  Perilaku Bullying a. Perilaku 

               Perilaku merujuk pada serangkaian 

tindakan atau sikap seseorang dalam 

merespons suatu situasi dan kemudian 

menjadi prevalen karena adanya nilai-nilai 

 
13Shilphy. A Octavia, Etika Profesi Guru (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.1. 

14Eko Hadi Wiyono, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Yogyakarta: Palanta), h. 158. 
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yang diyakini. Pada prinsipnya, tindakan 

manusia melibatkan aktivitas yang dapat 

diamati atau tidak oleh orang lain, yang 

dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan 

tindakan. Secara konseptual, perilaku adalah 

tanggapan individu terhadap rangsangan dari 

lingkungan luar. Respon ini dapat dibagi 

menjadi dua bentuk, yaitu bentuk pasif, di 

mana respons internal terbentuk di dalam diri 

individu dan tidak terlihat oleh orang lain 

secara spontan, dan bentuk aktif, di mana 

perilaku manusia dapat diobservasi 

secara langsung.15  

b. Bullying 

                Bullying adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok yang 

mengakibatkan seseorang merasa tertindas, 

terintimidasi, gelisah, dan korban tidak 

 
 15Perilaku,ReferensiSiswa.My.Id,https://www.referensisiswa.my.id/2021/03/pengertian-

perilaku-adalah-menurut-para.html. (diakses pada 6 mei 2023, pukul 23.00). 
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memiliki kemampuan untuk menghentikan 

perilaku tersebut.16 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk menitikberatkan permasalahan sesuai dengan fokus penelitian, penting 

untuk merumuskan masalah dengan tepat. Hal ini bertujuan untuk menjaga 

konsentrasi dalam karya tulis ini agar tetap terfokus pada maksud  yang diinginkan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa 

rumusan sub permasalahan, antara lain: 

1. Bagaimana penyebab terjadinya bullying terhadap santri di MAS Daarul 

Mu’minin As’adiyah Doping Kabupaten Wajo? 

2. Bagaimana pandangan etika dalam hal perilaku bullying santri di MAS 

Daarul Mu’minin As’adiyah Doping Kabupaten Wajo? 

3. Bagaimana dampak bullying terhadap santri di MAS Daarul Mu’minin 

As’adiyah Doping Kabupaten Wajo? 

D. Kajian Pustaka 

 Penelitian ini menggunakan kajian Pustaka sebagai metode untuk 

menunjukkan integritas peneliti dalam merangkai tulisan atau karya ilmiah. 

Tujuannya adalah untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya 

dalam topik yang dipilih, serta menjelaskan posisi peneliti yang terlibat dalam 

penelitian tersebut. 

 
16Ema Waliyanti, Farhah Kamilah, and Retha Rizky Fitriansyah, “Fenomena Perilaku 

Bullying Pada Remaja Di Yogyakarta,” Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia [JIKI] 2, no. 1 

(2018), h.50. 
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 Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dan diketahui oleh 

peneliti setelah melakukan penelusuran secara khusus membahas topik penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti, diantaranya: 

 Pertama, Penelitian yang dilakukan Fildza Mahalati, Maemonah, dan Putri 

Jannati dalam Jurnal yang berjudul “Analisis Aspek Perilaku Bullying Peserta Didik 

Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Menggunakan Perspektif Filsafat Behaviorisme”. 

Penelitian ini menggunakan perspektif filsafat behaviorisme dalam menganalisis 

perilaku bullying. Peneliti memilih metode penelitian kuantitatif untuk 

menggambarkan fenomena perilaku bullying dari perspektif behavioristik. Namun, 

dalam penelitian ini, pendekatan filsafat etika digunakan untuk merespons perilaku 

perundungan, dengan memanfaatkan metode studi kasus kualitatif dan lokasi 

penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.17 

 Kedua, Penelitian yang dilakukan Roy Farma dalam Skripsi yang berjudul 

“Pandangan Teungku Dayah Darul Huda Kabupaten Aceh Selatan Terhadap 

Perilaku Bullying (Menurut Surah al-Hujurat Ayat 11)”. Penelitian ini berfokus 

kepada bagaimana para teungku dan santri memahami perilaku bullying dengan 

metode penelitian deskriptif kualitatif, dan menghubungkan perilaku bullying 

dengan QS. al-Hujurat ayat 11. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti tidak 

menghubungkan perilaku bullying dengan ayat al-Qur’an, tetapi dengan 

pendekatan etika untuk menaggapi perilaku bullying.18 

 
17Fildza Malahati, Maemonah, and Putri Jannati, “Analisis Aspek Perilaku Bullying Peserta 

Didik Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Menggunakan Perspektif Filsafat Behaviorisme,” Jurnal 

Penelitian Pendidikan 22, no. 3 (2022), h. 302. 

18Roy Farma, “Pandangan Teungku Dayah Darul Huda Kabupaten Aceh Selatan Terhadap 

Perilaku Bullying” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022), h. 59. 
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 Ketiga, Penelitian yang dilakukan Ahmad Zulfikar dalam Skripsi yang 

berjudul “Cyberbullying dalam Perspektif Etika Berkomunikasi di Media Sosial”. 

Penelitian ini membahas bagaimana cyberbullying yang terjadi media sosial, seperti 

menggunakan Facebook sebagai sarana untuk mengungkapkan perkataan yang 

kurang sopan dan celaan sehingga menjadi bahan bercandaan, oleh karena itu 

peneliti ingin melihat hal ini dari prespektif etika berkomunikasi. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan menggunkan perspektif filsafat etika unutk 

menyingkap perilaku bullying dalam lingkup MA (Madrasah Aliyah).19 

 Keempat, Penelitian yang dilakukan Fitria Salma Nurrohmah dalam Skripsi 

yang berjudul “Penanggulangan Bullying dalam Perspektif Pendidikan Islam 

(Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep) 

Karya: Abd. Rahman Assegaf”. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian 

kepustakaan dengan meneliti literatur guna mengatasi perilaku bullying melalui 

perspektif pendidikan Islam. Sementara itu, penelitian ini  akan mengadopsi metode 

penelitian kualitatif untuk menangani perilaku perundungan melalui sudut pandang 

filsafat etika.20 

 Kelima, Penelitian yang dilakukan Windy Sartika Lestari dalam Skripsi 

yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta 

Didik (Studi Kasus Pada Siswa SMPN 2 Kota Tangerang Selatan). Hasil dalam 

penelitian menunjukkan ada tiga faktor yang menyebabkan perilaku bullying. 

 
19Ahmad Zulfikar, ‘Cyberbullying Dalam Perspektif Etika Berkomunikasi Di Media 

Sosial’ (Universitas Satya Negara Indonesia, 2021), h. iv. 

20Fitria Salma Nurrohmah, ‘Penaggulangan Bullying Dalam Perspektif Pendidikan Islam 

(Telaah Buku Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus Dan Konsep) Karya: Abd. 

Rahman Assegaf’ (Institus Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), h. 100. 
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Pertama, faktor keluarga yang tidak harmonis sehingga membuat pelaku 

melampiaskan kekesalannya kepada korbannya. Kedua, faktor teman sebaya, saling 

mengasut sesama teman sebaya terkadang menimbulkan rasa kesal dan marah 

sehingga dari hasil hasutan itulah muncul akan rasa ingin diakui oleh teman 

sebayanya yang lain. Dan faktor yang ketiga adalah faktor media massa, 

penyalahgunaan media sosial dengan mencontoh tindak kekerasan di media sosial 

dan merealisasikan ke kehidupan sehari-harinya agar pelaku merasa di akui dan 

merasa hebat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menjelaskan kondisi 

sosial di suatu institusi yang menyebabkan adanya perilaku bullying sehingga 

digunakan pendekatan etika untuk menaggapi kondisi sosial tersebut.21 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan oleh penulis, tujuan yang 

hendak diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya bullying terhadap santri di MAS 

Daarul Mu’minin As’adiyah Doping Kabupaten Wajo. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan etika terhadap perilaku bullying di 

MAS Daarul Mu’minin As’adiyah Doping Kabupaten Wajo. 

c. Untuk mengetahui dampak bullying terhadap santri di MAS As’adiyah Daarul 

Mu’minin Doping Kabupaten Wajo 

 

 
21Windy Sartika Lestari, ‘Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying Di Kalangan Peserta 

Didik (Studi Kasus Pada Siswa SMPN 2 Kota Tangerang Selatan)’ (Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2016), h. i. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Secara akademik, penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan 

khazanah intelektual serta sumbangan ilmu pengetahuan untuk para 

akademisi khususnya pada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam. 

2) Menambah koleksi keilmuan pada kepustakaan Kabupaten Wajo dan 

dapat menambah keilmuan masyarakat Kabupaten Wajo.  

b. Kegunaan Praktis  

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang 

bagaimana perspektif filsafat etika terhadap perilaku bullying di MA 

Daarul Mu’minin Doping. 

2) Dapat meningkatkan pengetahuan tentang bullying yang sering terjadi 

dan bagaimana perspektif filsafat etika terhadap dampak bullying 

tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Filsafat Etika 

1. Pengertian Filsafat Etika 

  Filsafat etika adalah bagian dari disiplin filsafat yang mendalami tindakan 

dan perilaku manusia dengan mempertimbangkan konsep nilai baik dan buruk. 

Melalui eksplorasi etika, diharapkan kita dapat menggali pemahaman tentang 

perbedaan antara istilah-istilah umum seperti etika, norma, dan moral..22 

 Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos (Bahasa Yunani) yang berarti 

karakter, watak kesusilaan atau adat. Etika didefinisikan sebagai “the discipline 

which can act as the performance index or reference for our control system”. Etika 

sendiri merupakan refleksi dari apa yang disebut sebagai “selfcontrol”.23 

  Ahmad Amin menyatakan bahwa etika merupakan bidang pengetahuan 

yang memerinci makna baik dan buruk. Ia menggambarkan norma-norma perilaku 

yang semestinya dijalankan oleh manusia, mengidentifikasi tujuan yang harus 

dicapai dalam tindakan mereka, dan memberikan petunjuk tentang langkah-langkah 

yang seharusnya diambil oleh manusia.24 

Ibnu Miskawaih menyatakan bahwa etika timbul dari keadaan batin yang 

mengakibatkan tindakan tanpa pertimbangan dan refleksi. Kondisi mental ini dapat 

 
22Surajiyo, Ilmu Filsafat : Suatu Pengantar (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 22. 

23Adityadarma Bagus, ‘Pandangan Filsafat Hukum Terkait Dengan Etika Profesi’, Jurnal 

Hukum Lex Generalis, 1.7 (2020), h. 3.   

24Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). h. 11. 
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dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang berasal dari sifat dasar individu 

(watak) dan yang berawal dari pola perilaku serta latihan yang diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari.25 

Dalam lingkup ensiklopedia pendidikan, etika diuraikan sebagai subdisiplin 

filsafat yang mengeksplorasi nilai-nilai dan pemahaman terhadap nilai-nilai 

tersebut. Etika juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari bidang filsafat yang 

menitikberatkan pada keseluruhan moralitas, melibatkan konsep baik dan buruk 

dalam perilaku manusia.26 Etika, sebagai cabang filsafat, mengeksplorasi perilaku 

manusia untuk menilai apakah suatu tindakan dianggap baik atau buruk, dengan 

penilaian ini tergantung pada akal pikiran. Penilaian terhadap nilai suatu perbuatan 

manusia ditentukan melalui pemikiran rasional, di mana kebaikan atau keburukan 

tindakan tersebut ditentukan oleh akal pikiran. Dalam kerangka ini, Hamzah Ya'qub 

menyimpulkan bahwa etika adalah cabang ilmu yang menginvestigasi perbedaan 

antara tindakan yang dianggap baik dan buruk, dengan mempertimbangkan 

tindakan manusia sejauh yang dapat dipahami melalui akal.27 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika adalah bidang 

penelitian yang mempelajari tingkah laku individu dalam konteks moralitas, 

kebenaran, dan kesalahan, dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Etika adalah cabang ilmu yang menyelidiki perilaku manusia dari sudut pandang 

moralitas, kebenaran, dan kesalahan. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana 

 
25Nizar, Barsihannor, and Muhammad Amri, ‘Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih’, 

Kurioritas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, 10.1 (2017). h. 54. 

26Sitti Aisyah, Antara Akhlak, Etika, Dan Moral (Makassar: Alauddin Press, 2014),h. 12. 

27Hamzah Ya’qub, Etika Islam: Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar), 

(Bandung: Dipenogoro, 1993), h. 12. 
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individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan moral, apakah tindakan 

tersebut dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Tujuan utama etika adalah 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang seringkali melibatkan upaya 

untuk mendorong perilaku yang dianggap baik dan moral, serta menghindari 

perilaku yang dianggap buruk atau tidak etis. Dengan demikian, etika membantu 

membentuk panduan perilaku yang dapat memandu individu dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. 

2. Teori Etika 

a. Deontologis 

  Deontologi berasal dari kata "deon" dalam bahasa Yunani, yang berarti tugas 

atau duty . Teori ini meyakini bahwa kebaikan berasal dari kesuksesan seseorang 

dalam menjalankan tugas atau kewajibannya. Berbeda dengan pandangan teleologis 

yang meyakini bahwa segala sesuatu di dunia diciptakan Tuhan untuk melayani 

umat manusia, pendekatan deontologis menekankan pada pelaksanaan tugas atau 

kewajiban manusia tanpa mempertimbangkan imbasnya. Teori ini sering menjadi 

dorongan moral individu, terutama ketika mereka mempertahankan negara atau 

melindungi keluarga mereka.28 

b. Egoisme  

   Egoisme etis adalah pandangan moral yang menyatakan bahwa setiap 

individu memegang tanggung jawab untuk memilih tindakan yang paling berguna 

bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, menurut pandangan ini, tindakan yang 

 
28Dwiedia Octa Ristica dan Widya Juliarti, Prinsip Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan 

Kebidanan (Yogyakarta: Deepublish, 2014). h. 67. 
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memberikan keuntungan bagi diri sendiri merupakan prioritas utama. Paham 

egoisme etis berpendapat bahwa satu-satunya kewajiban manusia adalah 

memastikan kepentingan pribadinya terjamin. Paham ini menganjurkan agar setiap 

orang mengerjakan segala yang menguntungkan dirinya sendiri dalam jangka 

panjang. (“A person ought to do what really is to his or her best advantage, over 

the long run”).29  Pada dasarnya, prinsip bahwa seseorang harus melakukan apa 

yang benar-benar menguntungkan bagi mereka dalam jangka panjang mengacu 

pada pentingnya membuat keputusan yang menghasilkan hasil positif dan 

berkelanjutan bagi kehidupan mereka. 

c. Teologi 

 Kata "Teologis" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "telos" yang berarti 

tujuan. Teori teleologis adalah bentuk etika yang menilai baik atau buruknya suatu 

tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai melalui tindakan tersebut, atau 

akibat yang timbul sebagai hasil dari tindakan tersebut. Sebuah tindakan dianggap 

baik jika tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu yang baik, atau jika hasil dari 

tindakan tersebut dianggap baik dan bermanfaat.30 

d. Utilitarianisme 

  Pemahaman utilitarianisme diterangkan oleh dua filsuf asal Inggris, yakni 

Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). Pemahaman ini 

menyatakan bahwa sebuah tindakan ditanggap positif jika dapat memberikan 

manfaat dan kemaslahatan sebanyak mungkin bagi orang atau masyarakat secara 

 
29Sudarminta. J, Etika Umum (Yogyakarta: Kanisius, 2013). h.99. 

30Hamdan Firmansyah dkk, Etika Bisnis (Cirebon: Insania, 2021). h. 8 
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keseluruhan, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Kriteria yang 

digunakan untuk menilai moralitas suatu tindakan adalah sejauh mana tindakan 

tersebut dapat menyebabkan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin orang atau 

masyarakat secara menyeluruh.  

  Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap baik adalah 

perbuatan yang dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan bagi sebanyak mungkin 

orang.31. Ini adalah pandangan etika yang menekankan bahwa kebaikan moral suatu 

tindakan diukur berdasarkan konsekuensinya, khususnya dalam hal dampaknya 

terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan manusia secara keseluruhan. 

B. Perilaku Bullying 

1. Pengertian Perilaku Bullying 

  Perilaku merujuk pada rangkaian tindakan atau sikap individu dalam 

merespons situasi tertentu, yang kemudian menjadi konvensional karena adanya 

nilai-nilai yang dipercayai. Secara mendasar, perilaku manusia melibatkan aktivitas 

atau tindakan yang bisa diamati atau tidak oleh orang lain, yang dipengaruhi oleh 

pengetahuan, sikap, dan tindakan.  

  Secara logis, perilaku dapat diinterpretasikan sebagai respons individu 

terhadap stimulus dari lingkungan eksternal. Respons ini dapat dibagi menjadi dua 

bentuk, yaitu bentuk pasif, di mana respons internal terbentuk di dalam diri individu 

 
31Imam Qori, ‘Analisis Dampak Pembelajaran Online Terhadap Guru Dan Peserta Didik 

Perspektif Teori Etika’, Al-Ibrah, 5.1 (2020), h. 100–119. 
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dan tidak terlihat oleh orang lain secara spontan, dan bentuk aktif, di mana perilaku 

manusia dapat diamati secara langsung.32 

  Bullying adalah suatu keadaan di mana individu atau sekelompok orang 

menyalahgunakan kekuatan atau kekuasaan. Penggunaan kata "kuat" dalam situasi 

ini tidak hanya mencakup kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan mental.Istilah 

bullying berasal dari kata bull (Bahasa Inggris) yang berarti “banteng” yang suka 

menanduk.33 Dalam Kamus Oxford English bullying merupakan tindakan 

menggertak, yang lebih dari sekadar mendengar penghinaan, intimidasi pribadi. 

tirani kecil. Sering kali mengacu pada kehidupan anak sekolah.34 

 Bullying merupakan sebuah frasa yang relatif baru dalam bahasa Indonesia, 

di mana masyarakat umumnya lebih akrab dengan istilah-istilah seperti 

penganiayaan, kekerasan psikologis, perundungan, atau perpeloncoan yang sering 

digunakan dalam situasi kehidupan sehari-hari.35 Allah berfirman, dalam Qs. Al 

Hujurat/49:11 yang berbunyi:  

هُمْ وَلََ نِسَاۤءٌ م ِ  يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْا لََ يَسْخَرْ قَ وْمٌ مِ نْ قَ وْمٍ عَسآى اَنْ يَّكُوْنُ وْا خَيْْاً مِ ن ْ نْ نِ سَاۤءٍ عَسآى يٰآ
َّۚ وَلََ تَ لْمِزُواْا انَْ فُسَكُمْ وَلََ تَ نَابَ زُوْا بِِلَْلَْقَابِِۗ بئِْسَ ا

هُنَّ يْْاَنَِّۚ  اَنْ يَّكُنَّ خَيْْاً مِ ن ْ لَِسْمُ الْفُسُوْقُ بَ عْدَ الَِْ
كَ هُمُ الظٓ لِمُوْنَ  ىِٕ

ۤٓ
 وَمَنْ لََّّْ يَ تُبْ فاَوُل

 

 
32Perilaku,ReferensiSiswa.My.Id,https://www.referensisiswa.my.id/2021/03/pengertian-

perilaku-adalah-menurut-para.html. (diakses pada 6 mei 2023, pukul 23.00).  

33Suwarto, Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak 

(Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2. 

34Trubner and Paternoster Row, A New English Dictionary (London: Philological Society, 

1859), h. 1172. 

35Rahman Amin, Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia (Sleman: Budi 

Utama, 2021). h.279. 
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Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok 

kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih 

baik dari mereka (yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-

perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi 

perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang 

mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan 

janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk 

panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan 

barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”36 

 

Asbabun nuzul turunnya ayat di atas ialah salah satu kebiasaan penduduk 

Madinah ketika Nabi hijrah ke sana adalah menyapa teman dengan berbagai 

panngilan. Tidak jarang panggilan-panggilan tersebut bersifat kurang menghormati 

atau bahkan merendahkan. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, semua orang di sana 

memiliki dua bahkan tiga julukan, dan mereka biasa memanggil satu sama lain 

dengan julukan tersebut. Karena kebiasaan ini, adakalanya Rasulullah juga 

memanggil seseorang dari mereka dengan salah satu julukan itu. Teman-teman pria 

itu kemudian mengadukan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ia tidak suka dipanggil 

dengan julukan itu." Tak lama setelah itu, turunlah ayat di atas.37 

Ken Rigby menyatakan bahwa Tindakan bullying adalah ekspresi dari 

keinginan untuk menyakiti. Keinginan ini terwujud dalam tindakan nyata yang 

mengakibatkan penderitaan pada individu tertentu. Tindakan ini sering dilakukan 

oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan yang lebih besar disbanding 

 
36Kementrian Agama Republik Indonesia, (Tangerang Selatan: Al-Fatih,), h. 516. 

37Muchlis M. Hanafi, Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur’an (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017). h. 406. 
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teman-teman yang lain, kurang bertanggung jawab, cenderung repetitif, dan 

dilakukan dengan perasaan puas atau senang.38 

 Menurut Komisi Perlindungan Anak Nasional (KPAI), bullying mengacu 

pada perilaku kekerasan fisik dan psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu 

yang lama, dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak 

mampu membela diri.39 

  Secara konseptual, bullying merupakan keadaan di mana tindakan yang 

bersifat negatif dan berulang terjadi, menyebabkan seseorang sulit untuk melawan 

ketidakseimbangan kekuatan. Perlakuan ini dilakukan dengan sengaja dan intensif. 

Seseorang dapat dianggap sebagai pelaku bullying ketika tindakan negatifnya 

diulang secara berkelanjutan dan dalam periode tertentu diarahkan kepada satu 

individu atau lebih. Definisi ini mencakup tiga aspek kunci, yaitu adanya tindakan 

negatif yang disengaja, pengulangan perilaku bullying terhadap korban, dan 

ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku bullying.40 

Bullying dapat terjadi dalam berbagai konteks interaksi individu, termasuk di 

sekolah, keluarga, tempat kerja, rumah, dan lingkungan masyarakat. Perilaku 

perundungan bisa berupa tindakan fisik, verbal, dan psikologis.41  

 

 
38Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada 

Anak (Jakarta: Grasindo, 2008). h. 3. 

39Fitria Chakrawati, Bullying Siapa Takut?: Panduan Untuk Mengatasi Bullying (Solo: 

Tiga Ananda, 2015). h. 11. 

40Pipih Muhopilah and Fatwa Tentama, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Bullying’, Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan, 1.2 (2019), h.100. 

41Evra Willya dkk, Islam Kontemporer: Tinjauan Multikultural (Sleman: Budi Utama, 

2018). h.71. 
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2. Bentuk Bullying 

  Bullying adalah tindakan yang diterencana untuk menyakiti atau merugikan 

korban, baik secara fisik maupun mental.Menurut Sullivan mengelompokkan dua 

bentuk bullying sebagai berikut: 

a. Fisik: Dalam konteks ini, termasuk tindakan seperti mengerkah, menjambak 

rambut, menampar, menendang, mengunci, dan mengancam korban di 

dalam atau sekitar area. Selain itu, meliputi perilaku seperti mengelilingi, 

memutar, memukul, mendorong, mencakar, meludahi, mengancam, dan 

merusak kepemilikan (barang milik) korban. 

b. Non-fisik: Terbagi dalam bentuk verbal non-verbal. 

1) Verbal: Contohnya meliputi panggilan atau julukan  yang merendahkan, 

tindakan penodongan atau pemerasan, ancaman, atau intimidasi, serta 

perilaku yang mengejek dan penggunaan bahasa kasar terhadap korban. 

2) Non-verbal, terbagi menjadi langsung dan tidak langsung: 

a) Tidak langsung: Ini meliputi manipulasi dalam hubungan 

persahabatan, pengucilan, pengiriman pesan yang merusak, perilaku 

tidak jujur, dan melakukan sesuatu secara tersembunyi. 

b) Langsung: Seperti melakukan gerakan kasar dengan tangan, kaki, 

atau bagian tubuh lain, memberikan ancaman atau tatapan 

menakutkan, menunjukkan ekspresi wajah yang mengintimidasi, 

menggeram, memberikan hentakan, atau melakukan tindakan yang 

menimbulkan ketakutan.42 

 
42Ponny Retno Astuti, (Jakarta: Grasindo, 2008. h.22. 
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  Barbara Coloroso menggolongkan bullying menjadi empat bentuk, dimulai 

dengan bullying verbal. Tipe perilaku ini meliputi penggunaan julukan, cacian, 

fitnah, kritik tajam, penghinaan, pernyataan yang berkonotasi seksual atau 

pelecehan seksual, tindakan teror, surat intimidasi, tuduhan palsu, gosip, dan 

sebagainya. Dari keempat kategori perundungan tersebut, perundungan verbal 

dianggap paling mudah dilakukan. Selain itu, perundungan verbal sering menjadi 

pemicu untuk perilaku perundungan lainnya dan dapat menjadi jalan menuju 

tindakan kekerasan yang lebih serius.43 

  Kedua adalah bullying dalam bentuk fisik, ini melibatkan tindakan seperti 

menghajar, menendang, menampar, menindas, menggigit, mencakar, meludahi, 

serta merusak barang-barang milik anak yang menjadi korban. Meskipun bullying 

fisik dapat terlihat dan diidentifikasi dengan mudah, insiden jenis bullying ini tidak 

sebanyak bentuk bullying lainnya. Remaja yang terlibat dalam bullying fisik 

cenderung memiliki masalah yang lebih serius dan rentan terlibat dalam tindakan 

kriminal yang lebih lanjut.   

  Ketiga, bullying relasional terdiri dari penurunan harga diri korban secara 

teratur melalui tindakan seperti diabaikan dan dikucilkan. Perilaku ini dapat 

mencakup perilaku tersembunyi seperti tatapan tajam, lirikan mata, helaan nafas, 

cemoohan, tawa mengejek, dan bahasa tubuh merendahkan. Bullying relasional 

adalah bentuk bullying yang sulit terdeteksi dari luar. Jenis bullying ini mencapai 

puncaknya pada awal masa remaja, di mana peralihan diri dimulai perubahan fisik, 

 
43Yuli Permata Sari and Welhendri Azwar, ‘Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang 

Motif Perilaku Bullying Siswa Di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat’, Ijtimaiyya: Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam, 10.2 (2018), h.346. 
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mental, emosional, dan seksual pada remaja. Ini adalah periode di mana remaja 

berusaha memahami diri mereka sendiri dan beradaptasi dengan teman sebaya. 

  Keempat, bullying elektronik adalah bentuk bullying yang dilakukan 

melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, internet, situs web, obrolan 

daring, surel, SMS, dan sejenisnya. Secara keseluruhan, tujuan dari tindakan ini 

adalah untuk menakut-nakuti korban dengan memanfaatkan teks, animasi, gambar, 

dan rekaman video yang mengandung ancaman, kekerasan, atau penghinaan. 

Biasanya, bullying semacam ini dilakukan oleh sekelompok remaja yang memiliki 

pemahaman yang cukup luas tentang teknologi informasi dan media elektronik.44  

Jenis bullying yang dimaksud adalah cyberbullying.  Cyberbullying adalah perilaku 

intimidasi, ancaman, atau pelecehan yang dilakukan melalui media elektronik atau 

teknologi informasi. Berbeda dengan bullying tradisional yang terjadi di lingkungan 

fisik seperti sekolah atau tempat kerja, cyberbullying terjadi melalui platform online 

seperti media sosial, pesan teks, surel, atau forum daring. 

3) Faktor Bullying 

  Menurut Beane terdapat faktor-faktor yang menyebabkan munculnya 

perilaku bullying, yaitu: 

a) Temperamen adalah gabungan karakteristik individu yang tercermin 

sebagai ekspresi dari kepribadian. 

b) Pengaruh sosial dapat menciptakan efek positif atau negatif pada 

perkembangan anak. Peran media dan teman sebaya memiliki dampak 

 
44Yuli Permata Sari and Welhendri Azwar, ‘Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang 

Motif Perilaku Bullying Siswa Di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat’, Ijtimaiyya: Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam, 10.2 (2018), h.347. 
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signifikan dalam membentuk pengaruh tersebut. Peran orang tua yang baik 

dapat mengatasi dampak negatif dari lingkungan. Sayangnya, beberapa 

orang tua mungkin tidak merespons dengan baik terhadap pengaruh negatif 

ini, yang dapat menyebabkan konflik dan masalah dalam hubungan sosial.45 

c) Berkeyakinan bahwa keunggulan dimiliki oleh seseorang. Anak-anak 

merasa bahwa mereka lebih baik daripada yang lain, dan jika tidak dapat 

bersosialisasi dan diterima oleh lingkungan, dianggap sebagai kekalahan. 

d) Kekerasan, agresi, dan konflik dalam media memberikan dampak signifikan 

pada anak-anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang 

terpapar kekerasan di televisi, video, permainan video, dan film cenderung 

menunjukkan perilaku agresif dan kehilangan rasa empati terhadap orang 

lain. Fakta ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa paparan 

terhadap tayangan kekerasan di televisi dapat meningkatkan tingkat 

perilaku agresif seseorang dari 3% menjadi 15%.46 

e) Potensi untuk menjadi populer seringkali diukur oleh anak-anak 

berdasarkan bagaimana mereka dapat membentuk profil yang dapat 

menjadikan mereka populer, bukan karena mereka disukai secara alami, 

melainkan karena memiliki ekspektasi tertentu, seperti dapat memberikan 

perlindungan di lingkungan sekolah.47 

 
45Adira Fatimatuzzahro, Efektivitas Terapi Empati Untuk Menurunkan Perilaku Bullying 

(Yogyakarta: Stiletto Book, 2023). h.16. 

46Adira Fatimatuzzahro, (Yogyakarta: Stiletto Book, 2023) h. 17. 

47Adira Fatimatuzzahro, (Yogyakarta: Stiletto Book, 2023) h. 18.  
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f) Orang tua yang jarang mengungkapkan pandangan terkait perilaku bullying. 

Mereka tidak mengajarkan empati, cara berperilaku, dan pembentukan 

karakter pada kepribadian anak mereka.48 

g) Di lingkungan sekolah, kasus bullying umumnya terjadi di area yang kurang 

mendapat pengawasan yang memadai dari orang dewasa atau 

ketidakcukupan pengawasan dari pihak dewasa.49 

C. Meredam Bullying 

1. Model Transteori (Transtheorical Model/TTM) 

Model transteori merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap risiko bullying dengan cara yang mengajak, 

mudah dipahami, berkesinambungan, relatif cepat, dan aman, baik untuk orang tua, 

guru, maupun anak sebagai korban atau pelaku.50 

Model ini awalnya digunakan sebagai metode intervensi untuk individu 

yang menghadapi masalah kesehatan, terutama dalam mengatasi kebiasaan 

merokok. Prochaska mengadaptasi model ini untuk merubah pemikiran dan 

perilaku pasien terkait kondisi kesehatan mereka dari perilaku negatif menjadi 

positif. Pendekatan ini berlandaskan pada model perubahan intensional yang 

terintegrasi, dengan fokus pada proses pengambilan keputusan individu yang 

mencakup unsur perilaku, kognitif, dan emosional. Kehadiran ketiga unsur ini 

menjadikan model ini relevan sebagai metode intervensi dalam kasus masalah 

 
48Adira Fatimatuzzahro, (Yogyakarta: Stiletto Book, 2023). h.19. 

49Adira Fatimatuzzahro, (Yogyakarta: Stiletto Book, 2023). h.20. 

50Ponny Retno Astuti, (Jakarta: Grasindo, 2008) h.26. 
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bullying, karena kesadaran terhadap bullying melibatkan perubahan perilaku 

dengan memanfaatkan aspek-aspek kognitif (daya pikir) dan emosional (perasaan). 

Pemikiran utama dari model ini sebagai berikut: 

a. Tahap-tahap perubahan dengan variabel-variabel independen. 

b. Proses perubahan, dan hasil (outcome), termasuk keputusan berimbang 

dan skala-skala hasrat atau rangsangan. 

  Tahap perubahan menjadi elemen kunci dalam struktur model ini, karena 

model ini didasarkan pada proses perubahan yang memiliki dimensi waktu. 

Sementara teori perubahan alternatif lainnya lebih terkait dengan kejadian, seperti 

tindakan "berhenti melakukan sesuatu."51 Model ini memandang perubahan sebagai 

proses yang melibatkan serangkaian tahap yang dijalani individu sebelum mereka 

berhasil mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. 

  Model Transtheorical mempunyai lima tahap progress perubahan, yakni: 

a. Tahap prakesadaran merujuk pada kondisi di mana seseorang merasa bahwa 

situasinya saat ini sudah positif dan tidak menyadari adanya perbedaan 

dengan orang lain. Individu berada dalam tahap ini karena kurang atau tidak 

mendapatkan informasi mengenai konsekuensi dari perilaku mereka. Pada 

tahap ini, orang tidak memiliki kesadaran atau motivasi untuk mengubah 

perilaku mereka dalam jangka waktu tertentu. 

b. Tahap kesadaran menggambarkan kondisi di mana seseorang memiliki 

keinginan untuk berubah dalam jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, 

 
51Ponny Retno Astuti, (Jakarta: Grasindo, 2008) h. 29. 
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mereka masih meragukan apakah perubahan tersebut membawa 

keseimbangan antara aspek negatif dan positif, atau bahkan dapat 

menyebabkan mereka terjebak dalam situasi yang tidak berubah untuk 

waktu yang lama. Tahap ini dapat diidentifikasi sebagai periode kontemplasi 

kronis atau penundaan perilaku.52 

c. Tahap persiapan mencakup kondisi di mana seseorang memiliki niat untuk 

bertindak secepat mungkin, dengan jangka waktu satu bulan ke depan. 

Mereka telah merancang rencana aksi, seperti berkonsultasi dengan 

konselor, membeli buku-buku, atau menjelajahi pendekatan perubahan diri. 

d. Tahap tindakan atau aksi merujuk pada kondisi di mana seseorang telah 

melakukan perubahan konkret dan spesifik pada pola hidupnya dalam waktu 

tertentu. Langkah-langkah ini, jika diamati sebelumnya, akan sejalan 

dengan perubahan perilaku yang diinginkan. 

e. Tahap pemeliharaan mencakup situasi di mana perilaku baru telah menjadi 

bagian dari rutinitas sehari-hari seseorang. Mereka mampu 

mempertahankan perubahan perilaku yang telah dilakukan.53 

2. Jaringan Pendukung (Support Network) 

Support Network adalah program ini dirancang untuk memfasilitasi 

komunikasi antara sekolah dan komunitasnya. Untuk menghindari tindakan 

perundungan, langkah pertama yang esensial adalah memulai pembentukan 

jaringan dukungan dengan melibatkan seluruh anggota komunitas sekolah untuk 

 
52Ponny Retno Astuti, (Jakarta: Grasindo, 2008) h. 31. 

53Ponny Retno Astuti, (Jakarta: Grasindo, 2008) h.32. 
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mencapai pemahaman dan partisipasi kolektif dalam menghadapi masalah 

bullying.54 

Menurut Servaes, komunikasi partisipatoris mengacu pada pertukaran 

antar individu dalam kelompok dengan mempertimbangkan perspektif dan suara 

setiap orang. Upaya penanggulangan bullying dapat melibatkan pembentukan 

organisasi atau jaringan yang aktif dalam kegiatan seperti bimbingan, konsultasi, 

pelatihan, serta penyebaran informasi mengenai bullying menggunakan tema atau 

slogan yang sederhana namun bermakna, mudah dipahami, ramah, dan tidak 

bersifat menggurui.55 

3. Program SAHABAT (Sayang Harmoni Baik Budi Bertanggung Jawab 

dan Persatuan) 

  Program Sahabat pada dasarnya adalah sebuah bentuk asosiasi sosial yang 

memiliki aspek filosofis dan organisatoris, dengan pedoman bahasa yang disusun seefektif 

dan semudah mungkin. Dalam pelaksanaannya, program ini menekankan penggunaan 

elemen-etika yang mencakup nilai-nilai sosial dan budaya yang terdapat dalam konsep 

persahabatan. Elemen etika itu adalah:”kasih-Sayang, Harmoni, Baik-budi, 

berTAnggung jawab, dan persaTuan.  

Program Sahabat merupakan inisiatif psikologi sosial yang bertujuan untuk 

mengatasi kenakalan remaja dengan menekankan pada pembentukan jaringan 

organisasi yang memanfaatkan unsur-unsur filosofi.; kasih sayang (love), harmonis 

 
54Ponny Retno Astuti, (Jakarta: Grasindo, 2008) h.27.  

55Ponny Retno Astuti, (Jakarta: Grasindo, 2008) h.43.   
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(harmony), tanggung jawab (respobility), baik budi (kind), dan persatuan (unity). 

Allah swt berfirman dalam Qs. al-Hujurat/49:10 yang berbunyi: 

اَ الْمُؤْمِنُ وْنَ اِخْوَةٌ فاََصْلِحُوْا بَيَْْ اَخَوَيْكُمْ وَات َّقُوا اللّٓ َ لعََلَّكُمْ تُ رْحََُوْنَ     ࣖ اِنََّّ
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 

antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat 

rahmat”56 

 

Poin pertama, kasih sayang (love), dua istilah ini memiliki beragam makna 

seperti melibatkan perhatian dan perawatan, sikap ramah, menciptakan 

kenyamanan, meredakan emosi kemarahan, serta keinginan untuk memberikan 

yang terbaik kepada orang lain. Kasih sayang dapat dinyatakan melalui tindakan, 

pemikiran, dan antusiasme yang dilakukan dengan penuh kesadaran, dan dapat 

ditujukan kepada siapa pun. Dalam Program SAHABAT, penekanan lebih diberikan 

pada kriteria kasih sayang yang tidak membedakan atau bersifat adil terhadap 

sesama, dengan tujuan moral yang disepakati oleh semua pihak. 

Poin kedua, harmoni, memahami esensi harmoni berarti memahami prinsip 

hidup bersama yang rukun, toleran, damai, saling menghargai, adil, dan berbagi 

secara bersamaan. 57 

Poin ketiga, baik budi. Untuk menekankan makna kelurusan hati hati dalam 

program SAHABAT, konsep baik budi menjadi penting. Makna yang tercermin 

dalam konsep ini melibatkan nilai-nilai seperti melakukan tindakan mulia, 

 
56Kementrian Agama Republik Indonesia, (Tangerang Selatan: Al-Fatih,),h. 516. 

57Ponny Retno Astuti, (Jakarta: Grasindo, 2008) h.79. 
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memberikan dengan sukarela, bersikap jujur, rendah hati, menerima keadaan apa 

adanya, dan bertindak dengan keadilan. 

Poin keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah konsep yang 

mencerminkan bagaimana individu atau kelompok bertindak sebaik mungkin 

sesuai dengan tugasnya, memberikan bantuan kepada orang lain saat diperlukan, 

mengurus diri sendiri, membantu orang lain yang memerlukan, berlaku adil, dan 

berpartisipasi dalam pembentukan dunia yang lebih baik. 

Sedangkan, persatuan adalah salah satu makna penting yang diupayakan 

dalam program SAHABAT dalam sosialisasi individu. Makna penting dari konsep 

ini adalah mempunyai rasa kebersamaan dan bekerja sama untuk kepentingan dari 

tujuan bersama.58 Makna penting dari konsep ini adalah memahami bahwa 

memiliki rasa kebersamaan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama 

merupakan fondasi yang kuat dalam menciptakan kesuksesan, kesejahteraan, dan 

keseimbangan dalam beragam aspek kehidupan, baik itu dalam konteks individu, 

kelompok, maupun masyarakat secara luas. 

D. Regulasi Terhadap Perilaku Bullying 

1. Regulasi Emosi 

  Regulasi emosi merupakan suatu proses yang melibatkan langkah-langkah 

untuk menggerakkan, meninggalkan, melindungi, menjaga, atau mengelola 

berbagai aspek seperti insiden, sikap, keseriusan, atau durasi kondisi perasaan 

internal. Ini juga mencakup kondisi psikologis yang terkait dengan emosi, proses 

perhatian, keadaan motivasi, dan perilaku yang terkait dengan emosi, yang 

 
58Ponny Retno Astuti, (Jakarta: Grasindo, 2008) h.82.  
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semuanya bertujuan untuk mencapai pembiasaan biologis atau sosial, atau 

mencapai tujuan tertentu.59 

  Kemampuan untuk mengatur emosi yang baik akan tercermin dalam 

tindakan sehari-hari. Puspitasari mencatat bahwa remaja yang memiliki kapasitas 

untuk mengendalikan, memahami, dan mengarahkan emosinya secara positif saat 

mengalami tekanan, cenderung lebih mampu mengontrol perilaku mereka agar 

tidak melukai orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Ini menunjukkan bahwa 

remaja yang dapat mengelola emosinya dengan baik juga memiliki kecenderungan 

untuk menghindari perilaku bullying. Allah swt berfirman dalam Qs. al-

Imran/3:134 yang berbunyi: 

ُ يَُِ  اءِ وَالْكٓظِمِيَْْ الْغيَْظَ وَالْعَافِيَْْ عَنِ النَّاسِِۗ وَاللّٓ  اءِ وَالضَّرَّۤ َّۚ الَّذِيْنَ يُ نْفِقُوْنَ فِِ السَّرَّۤ
 بُّ الْمُحْسِنِيَْْ

 

Terjemahnya: 

“(Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan 

orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang 

lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”60 

  Adanya hubungan invers antara regulasi emosi dan kecenderungan perilaku 

bullying. Semakin baik kemampuan regulasi emosi remaja, semakin rendah 

kemungkinan terjadinya perilaku bullying. Sebaliknya, ketika remaja memiliki 

kemampuan regulasi emosi yang baik, mereka lebih mungkin untuk memahami 

batasan dalam perilaku mereka, bahkan ketika mereka mengalami emosi negatif.61 

 
59Samurya Rahmadhony, “Efektivitas Pelatihan Regulasi Emosi Untuk Menurunkan 

Perilaku Bullying Pada Siswa SMP,” Analitika 12, no. 2 (2020): h.172. 

60Kementrian Agama Republik Indonesia, (Tangerang Selatan: Al-Fatih,), h.67. 

61Netty Herawati dkk , Pemberdayaan Psikologis Remaja :Mencegah Dan Mengatasi 

Perundungan (Indramayu: Adanu Abimata, 2023). h.22. 



36 
 

 

  Gross dan John menyebutkan dua strategi regulasi emosi. Pertama, 

cognitive reappraisal, terkait dengan perubahan dalam aspek kognitif seseorang 

yang memungkinkannya mengubah cara berpikir terhadap suatu situasi yang dapat 

memicu timbulnya emosi. Dengan demikian, individu dapat mengubah dampak 

emosionalnya, mengarahkan potensi munculnya emosi negatif, dan meningkatkan 

emosi positif. Menggunakan strategi ini dalam regulasi emosi tidak menimbulkan 

konsekuensi merugikan dalam hubungan sosial dan dapat memperkuat kedekatan 

emosional dengan orang lain. 

  Kedua, expressive suppression adalah suatu bentuk modulasi respons di 

mana individu yang sedang mengalami kondisi emosional dapat mengurangi 

perilaku ekspresi emosinya. Strategi ini bertolak belakang dengan cognitive 

reappraisal, di mana expressive suppression cenderung menurunkan tingkat emosi 

positif dan meningkatkan emosi negatif. Saat seseorang menggunakan expressive 

suppression dalam regulasi emosi, kecenderungan untuk menarik diri dari interaksi 

sosial meningkat, dan hal ini dapat merugikan hubungan interpersonal serta 

mengurangi kedekatan emosional dengan orang lain.62 

  Kemampuan seseorang dalam mengatur emosi secara signifikan 

memengaruhi perilaku bullying. Remaja yang menerapkan strategi expressive 

suppression memiliki kecenderungan terlibat dalam masalah bullying, sementara 

mereka yang menggunakan strategi cognitive reappraisal lebih mungkin 

menghindari masalah bullying. Strategi regulasi emosi melalui cognitive 

 
62Monica Santosa and Rini Sugiarti, ‘Studi Literatur: Perilaku Bullying Terhadap Regulasi 

Emosi Pada Remaja Di Sekolah’, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4.5 (2022), h.479. 
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reappraisal dianggap sebagai pendekatan yang paling efektif dalam mengelola 

respons terhadap pengalaman emosional, sehingga dapat mencegah terjadinya 

masalah sosial.63 Pendekatan ini melibatkan proses kognitif di mana seseorang 

mencoba untuk memahami ulang atau menafsir ulang situasi atau peristiwa yang 

menyebabkan emosi, dengan tujuan untuk mengubah respons emosional mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63Monica Santosa and Rini Sugiarti, Jurnal Pendidikan dan Konseling 4, no. 5 (2022): 

h.481. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang menurut 

Bogdan dan Taylor yang disebut oleh Andra Tersiana, merupakan metode penelitian 

yang mengumpulkan data deskriptif melalui ucapan atau tulisan, serta mengaitkan 

observasi terhadap perilaku individu.64 Penelitian kualitatif dilakukan dalam 

konteks yang alamiah dan bersifat eksploratif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

memiliki peran sentral sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, penting bagi 

peneliti untuk memiliki pengetahuan teoritis yang luas dan wawasan yang 

mendalam agar dapat mengajukan pertanyaan yang tepat, menganalisis data, dan 

mengonstruksi objek penelitian dengan lebih jelas.  

Pendekatan penelitian kualitatif memberikan penekanan yang lebih besar 

pada pemahaman makna dan nilai-nilai, dan sering digunakan ketika masalah yang 

diteliti masih ambigu dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang makna 

yang tersembunyi Metode ini berguna dalam memperoleh pemahaman tentang 

interaksi sosial, mengembangkan teori, menguji keabsahan data, dan menelusuri 

perkembangan histori. 

Penelitian ini adalah studi sosial yang mengadopsi pendekatan studi kasus. 

Dalam studi kasus, dilakukan analisis yang menyeluruh dan memperhatikan 

konteks situasi yang serupa di organisasi lain, di mana permasalahan yang muncul 

 
64Andra Tersiana, Metode Penelitian (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018). h. 10. 
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memiliki ciri-ciri dan definisi yang serupa dengan masalah yang sedang ditangani 

saat ini..tudi kasus pada dasarnya melibatkan pengamatan intensif terhadap individu 

atau kelompok yang mengalami masalah tertentu.65 

2. Lokasi Penelitian 

   Judul penelitian yaitu Perspektif Filsafat Etika Terhadap Perilaku Bullying 

(Studi Kasus Santri MAS Daarul Mu’minin  As’adiyah Doping Kabupaten Wajo), 

maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti berada di MAS Daarul Mu’minin 

As’adiyah Doping, Kec. Penrang, Kab. Wajo. Penulis akan mendapatkan data yang 

cukup valid karena tempat ini merupakan lokasi yang sangat akurat yang 

dibutuhkan informan untuk melakukan penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Fokus dari pendekatan penelitian adalah kerangka konseptual yang 

diterapkan oleh peneliti dalam mengkaji objek penelitian. Dengan kata lain, 

pendekatan ini merupakan suatu metode atau pendekatan ilmiah yang digunakan 

sebagai pedoman dalam menganalisis objek penelitian sesuai dengan konteksnya.66 

Berikut ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Pendekatan Teologis 

       Pendekatan teologis bertujuan untuk menjelaskan dan 

menginterpretasikan doktrin-doktrin keagamaan, memahami hubungan manusia 

dengan yang ilahi, dan mengeksplorasi implikasi keagamaan dalam kehidupan 

 
65Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah 

(Jakarta: Kencana Media Group, 2016). h. 34-35. 

66Dolet Unaradjan, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial (Jakarta: PT. Grasindo, 

2000). h. 56. 
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sehari-hari. Pendekatan ini dapat bervariasi tergantung pada tradisi keagamaan 

yang dianut oleh teolog, serta konteks dan pertanyaan yang ingin dijelaskan. 

2. Pendekatan Fenomenologi 

     Pendekatan yang memfokuskan pada studi tentang pengalaman dan 

persepsi manusia, termasuk pernyataan tentang bagaimana kita mengalami dan 

memahami dunia secara subjektif. 

  Pendekatan ini diterapkan karena ini adalah cara untuk mengkaji peristiwa 

yang sedang berlangsung dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan 

mengumpulkan berbagai informasi yang bersifat subjektif melalui penelitian. 

C. Sumber Data 

Data yang digunakan sifatnya fana dan akan mengalami perkembangan 

setelah penelitian dilakukan di lapangan. Dalam penelitian ini, terdapat 

pemanfaatan dua jenis sumber data.: 

1. Data Primer 

   Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung oleh 

peneliti di lokasi penelitian terkait Perspektif Filsafat Etika Terhadap Perilaku 

Bullying (Studi Kasus Santri MAS Daarul Mu’minin As’adiyah Doping Kabupaten 

Wajo). Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung, tindakan, dan 

pencatatan terhadap perilaku dan subjek penelitian yang terkait dengan perbedaan 

dan pandangan tersebut. 
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2. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah tipe data yang digunakan untuk mendukung data 

primer dan diperoleh melalui dokumentasi atau studi kepustakaan. Jenis data ini 

mencakup buku, hasil penelitian sebelumnya, jurnal, majalah, media cetak, atau 

dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian yang terkait. Perspektif Filsafat 

Etika Terhadap Perilaku Bullying (Studi Kasus Santri MAS Daarul Mu’minin 

As’adiyah Doping Kabupaten Wajo). 

D. Metode Pengumpulan Data  

  Proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti secara langsung di 

lokasi penelitian dan mengamati lingkungan sekitar untuk memperoleh data yang 

akurat dari berbagai pihak, terutama di lingkungan Madrasah. Tujuan dari 

pendekatan ini adalah untuk mengurangi kesalahan dan ketidakpastian dalam hasil 

penelitian yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan 

beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Observasi 

       Observasi merupakan unsur inti dalam penelitian kualitatif yang 

memiliki peran yang sangat penting. Melalui observasi, peneliti dapat secara 

sistematis mendokumentasikan dan menggambarkan aktivitas serta hubungan 

subjek penelitian. Segala hal yang diamati dan didengarkan selama observasi dapat 

dicatat dan direkam secara teliti, asalkan relevan dengan tema dan masalah yang 

sedang diteliti. Dalam proses observasi, semua hal yang diamati dan didengar dapat 

dicatat dan direkam dengan seksama apabila berkaitan dengan masalah yang sedang 

dikaji dalam penelitian. 



42 
 

 

2. Wawancara 

         Metode pengumpulan data yang disebut wawancara melibatkan 

pertemuan langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan memperoleh 

informasi. Dalam proses ini, peneliti akan mengajukan serangkaian pertanyaan 

untuk memahami persepsi, pemikiran, pendapat, dan perasaan responden terkait 

dengan suatu gejala, peristiwa, fakta, atau realita tertentu. Pertanyaan memiliki 

peran yang sangat signifikan dalam mengumpulkan informasi. 67 

3. Dokumentasi  

  Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan 

pengambilan informasi dari berbagai sumber tertulis, visual, atau karya 

monumental yang berasal dari individu atau lembaga yang relevan. Dokumen 

tertulis mencakup berbagai jenis seperti catatan sejarah, biografi, peraturan, dan 

kebijakan. Sementara itu, dokumen visual dapat berupa foto, sketsa, gambar 

hidup, dan sejenisnya. Melalui metode ini, peneliti memanfaatkan dokumen-

dokumen tersebut sebagai sumber informasi yang relevan untuk 

penelitian yang dilakukan. 

4. Triangulasi 

Triangulasi adalah pendekatan pengumpulan data yang memadukan 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang tersedia. Dalam 

menggunakan metode triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi, 

tetapi juga memeriksa validitas data dengan mempertimbangkan berbagai teknik 

 
67Jozef Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya 

(Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010). h. 116. 
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pengumpulan data. Dalam menerapkan metode triangulasi, peneliti mengumpulkan 

data dari berbagai sumber dan menggunakan variasi teknik pengumpulan data 

untuk memastikan keandalan dan validitas data tersebut. Dengan demikian, metode 

triangulasi memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kredibilitas data dengan 

pendekatan yang komprehensif. 

E. Instrumen Penelitian 

  Pengumpulan data adalah tahap praktis yang dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan penelitian yang aktual. Data merupakan hasil dari informasi yang diselidiki 

dan dikumpulkan untuk menggambarkan peristiwa atau kegiatan tertentu. Oleh 

karena itu, dalam proses pengumpulan data, beberapa instrumen diperlukan sebagai 

sarana untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dalam penelitian. Beberapa 

perlengkapan yang dibutuhkan dalam pengumpulan data adalah: 

1. Pedoman wawancara, yaitu sebelum turun ke lapangan peneliti harus 

membuat beberapa daftar pertanyaan agar pada saat proses meneliti akan 

mendapatkan data dengan cara yang teliti dan beraturan pada saat di 

lokasi penelitian 

2. Alat tulis seperti; buku, pulpen dan alat tulis lainnya yang berfungsi 

sebagai alat untuk mencatat informasi atau data penting yang di dapatkan 

saat terjun langsung ke lapangan. 

3. Kamera Smartphone, bertujuan sebagai alat dokumentasi mengambil 

gambar pada saat penelitian berlangsung guna untuk di lampirkan dalam 

penelitian. 
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F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Analisis data bukan hanya sekedar kelanjutan dari proses pengumpulan data 

yang berubah menjadi fokus penelitian, tetapi juga merupakan bagian integral dari 

proses pengumpulan data itu sendiri. Analisis data dimulai dengan meninjau semua 

data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, termasuk informasi yang diperoleh 

melalui teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara. 

Analisis data melibatkan usaha dalam pencarian dan pengorganisasian data 

yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan secara terstruktur. Proses ini 

mencakup pengelompokan data ke dalam kategori yang relevan, membaginya 

menjadi unit-unit yang lebih kecil, serta menentukan data mana yang signifikan 

dan perlu untuk diteliti lebih mendalam. Tujuan dari analisis data adalah untuk 

merangkum informasi sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti dan 

pihak lain yang terlibat. Dalam rencana penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik pengolahan data yang bersifat kualitatif. Pada penelitian kualitatif, 

pengolahan data tidak harus menunggu seluruh data terkumpul. Sebaliknya, 

pengolahan data dapat dilakukan secara bersamaan selama proses pengumpulan 

data sedang berlangsung. Langkah-langkah analisis data yang diterapkan dalam 

rencana penelitian ini meliputi: 

1. Tahap Pengumpulan Data 

  Dalam tahap ini, informasi dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti 

pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen yang 

sesuai. Pengumpulan data harus melibatkan partisipasi aktif dari para informan dan 

memperoleh pemahaman yang mendalam tentang latar belakang aktivitas atau 
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konteks terjadinya peristiwa. Sebagai peneliti, sangat penting untuk mengatur 

waktu dengan baik, serta berinteraksi dengan baik di antara masyarakat atau 

kelompok remaja yang menjadi subjek penelitian. 

2. Tahap Reduksi Data 

Reduksi data merupakan prosedur peneliti, dimana peneliti melakukan 

pemilihan, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi terhadap data awal 

yang telah dikumpulkan dari catatan lapangan. Proses ini dilakukan secara 

berkesinambungan selama penelitian berlangsung. 

3. Display Data 

  Setelah proses pengurangan data selesai, langkah berikutnya adalah 

melakukan penyajian data. Penyajian data ini melibatkan pengorganisasian 

informasi secara terstruktur dengan maksud untuk mempermudah deduksi dan 

pengambilan langkah tindakan. Dengan memperhatikan presentasi data ini, peneliti 

dapat lebih baik memahami situasi yang sedang diteliti dan dapat menentukan 

langkah selanjutnya, apakah itu melanjutkan analisis lebih lanjut atau mengambil 

tindakan konkret dengan menyelidiki lebih dalam permasalahan yang ada. 

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Verifikasi dan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam prosedur 

pengumpulan data, di mana dilakukan eksplanasi dan pemahaman terhadap data 

yang telah terkumpul. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi ulang terhadap semua 

catatan lapangan yang ada sepanjang proses penelitian. 

Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori yang relevan, 

memecahnya menjadi unit-unit yang lebih kecil, serta menentukan data mana yang 
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penting dan perlu untuk dipelajari secara mendalam. Tujuan analisis data adalah 

untuk menyederhanakan informasi agar dapat dimengerti oleh peneliti dan pihak 

terkait lainnya. Dalam rencana penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengolahan data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data tidak harus 

menunggu sampai seluruh data terkumpul. Sebaliknya, pengolahan data bisa 

dilakukan secara bersamaan selama proses pengumpulan data masih berlangsung. 

Langkah-langkah analisis data yang diterapkan dalam rencana 

penelitian ini meliputi: 

G. Pengujian dan Keabsahan Data 

  Setelah semua data terkumpul, dilakukan pengujian dan validasi data 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Triangulasi merupakan teknik pengecekan. Caranya, mencocok-cocokkan 

dari hasil data dengan sumber informasi yang telah didapat, seperti catatatan 

atau dokumentasi. Dengan tujuan untuk menguji kebenaran dalam 

penelitian dan memperoleh data yang objektif. Pengecekan ini bertujuan 

untuk mencegah adanya perbedaan antara hasil data dengan sumber 

informasi yang didapat. 

2. Berdiskusi, teknik berdiskusi merupakan salah satu cara untuk menguji 

keabsahan yaitu dengan cara bertukar pikiran dengan sesame teman yang 

memahami topik pembahasan yang hampir sama, mendiskusikan mengenai 

pemahaman yang sementara. 
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3. Pengumpulan referensial, teknik ini sangatlah penting dalam peneltian 

tersebut yang dimana berkaitan dengan materi atau konsep yang digunakan 

dalam mendapatkan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

  Gambaran umum lokasi penelitian memiliki signifikansi penting dalam 

memahami dan menjelaskan obyek penelitian. Oleh karena itu, bab ini dibagi 

menjadi beberapa bagian yang berkaitan dengan lokasi penelitian. 

1. Kabupaten Wajo 

  Kabuapaten Wajo terletak pada posisi 3039’-4016’ Lintang Selatan dan 

119053-‘120027 Bujur Timur, merupakan daerah yang terletak ditengah-tengah 

Provinsi Sulawesi Selatan dan pada zone Tengah yang yang merupakan suatu 

depresi yang memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat. 

Batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap 

Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng 

Sebelah Timur : Teluk Bone 

Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap 

   Luas wilayah Kabupaten Wajo adalah 2.506,19 Km² atau 4,01% dari luas 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari lahan 

sawah 87.975 Ha (35,10%) dan lahan kering 164.644 Ha (64,90%). Sampai dengan 

akhir tahun 2011 wilayah Kabupaten Wajo tidak mengalami pemekaran, yaitu tetap 

terbagi menjadi 14 wilayah Kecamatan. Selanjutnya dari keempatbelas wilayah 

Kecamatan tersebut, wilayahnya dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih 

kecil yang disebut desa atau kelurahan.  
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Gambar 1. Peta Kabupaten Wajo 

Situasi di Kabupaten Wajo pada tahun 2008 tetap tidak berubah, dengan 

terdiri dari 48 wilayah berstatus kelurahan dan 128 wilayah berstatus desa. Secara 

total, wilayah Kabupaten Wajo terbagi menjadi 176 desa dan kelurahan. Meskipun 

terdapat perbedaan yang relatif kecil antara potensi sumber daya alam dan sumber 

daya manusia di setiap wilayah kecamatan, pemanfaatan sumber daya tersebut 
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cenderung sama untuk mendukung pertumbuhan pembangunan di masing-masing 

wilayahnya.68 

2. Kelurahan Doping  

 Kelurahan Doping, yang terletak di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, 

memiliki luas wilayah sekitar 1.700 hektar atau 17,32 kilometer persegi. Wilayah 

ini terutama dikenal sebagai daerah persawahan dan memiliki potensi yang 

signifikan dalam sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Batas-batas 

Kelurahan Doping69: 

Sebelah Utara : Desa Benteng 

Sebelah Timur : Desa Raddae 

Sebelah Selatan : Desa Walanga  

Sebelah Barat : Desa Temmabarang 

 
Gambar 2. Peta Kelurahan Doping 

 
68“Buku Putih Sanitasi Kabupaten Wajo (BPS)” (2014): h.18. 

69Fitri Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Di Keluarahan 

Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo” (UIN Alauddin Makassar, 2020). h. 42. 
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3. MAS Daarul Mu’minin As’adiyah Doping  

a. Sejarah Berdirinya MAS As’adiyah Daarul Mu’minin Doping 

  Pondok Pesantren Daarul Mu’minin As’adiyah di Doping, Kabupaten Wajo, 

adalah sebuah cabang dari Pondok Pesantren As’adiyah Pusat di Sengkang. 

Awalnya, pesantren ini difokuskan pada pembinaan tingkat Madrasah Diniyah 

Awaliyah (MDA) yang dipimpin oleh KM. Agustan Ranreng, S. Ag, dan istrinya. 

    Alasan pendirian Pondok Pesantren tersebut adalah hasrat untuk 

memberikan kontribusi keilmuan dan tanggung jawab terhadap masyarakat di 

Kecamatan Penrang. Pengambilan keputusan ini muncul setelah melihat 

kenyataan bahwa masyarakat di wilayah tersebut masih memiliki pemahaman 

agama yang minim. Terlihat bahwa perilaku masyarakat cenderung melanggar 

nilai-nilai Islam, seperti melakukan perbuatan syirik, mengonsumsi minuman 

beralkohol, dan menunjukkan perilaku kekerasan antar sesama. 

      KM. Agustan Ranreng bertekad untuk mengubah kondisi masyarakat 

menjadi lebih religius. Dengan memulai dengan doa Nawaytu dan Bismillah, dia 

mengajak serta meyakinkan masyarakat akan pentingnya pendidikan keagamaan. 

Pada 7 April 2003, diadakan pertemuan yang melibatkan berbagai pihak di 

kelurahan Doping, termasuk unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh pendidik, dan 

tokoh masyarakat. Hasil pertemuan tersebut adalah pembentukan kepengurusan 

baru yang dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat, H. Ambo Acca, dengan 

dukungan langsung dari KM. Agustan Ranreng. Kepengurusan yang baru dibentuk 
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sepakat untuk membuka Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah 

(MA).70 

    Sosialisasi dibukanya MTs, diadakan dari pintu ke pintu maupun 

sosialisasi dari masjid ke masjid, sehingga santri yang mendaftar pada tahun 

pertama, sbanyak 48 orang dan pada tanggal 7 Juni 2003 M, bertepatan 7 Rabiul 

Akhir 1424 H diresmikanlah pembukaan atau pendirian MTs dan MA oleh ketua 

DPRD Kab. Wajo (H. A. Asmidin) dan dihadiri oleh unsur Muspida Kabupaten 

Wajo.71 

b. Visi MAS As’adiyah Daarul Mu’minin Doping 

Terwujudunya Pesantren dengan pusat keunggulan dan percontohan di 

Sulawesi Selatan dengan basis nilai-nilai Al-Qur’an dan kepemimpinan Islami 

melalui manajemen modern yang kuat.  

c. Misi MAS As’adiyah Daarul Mu’minin Doping 

1) Menjadi Lembaga Pendidikan Islam yang berkualitas. 

2) Meningkatkan efektivitas dan efesiensi kegiatan belajar 

mengajar (KBM). 

3) Meningkatkan kedisiplinan pendidik, tenaga pendidik serta 

santri. 

4) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 

melalui Pendidikan dan pelatihan (Diklat). 

 
70Pondok Pesantren Daarul Mu’minin As’adiyah Doping, h.9. 

71Pondok Pesantren Daarul Mu’minin As’adiyah Doping, h.10. 
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5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan. 

6) Meningkatkan hubungan kemitraan dengan orang tua dan 

masyarakat.  

7) Meningkatkan kualitas manajemen berbasis sekolah yang 

transparan dan akuntabel. 

8) Menjaga kelestarian lingkungan Islam berbasis budaya dan 

kearifan lokal. 

9) Melaksanakan kegiatan yang mendorong dan membantu santri 

dalam mengembangkan keterampilan berbahasa asing (Bahasa 

Arab dan Bahasa Inggris).72 

d. Tujuan MAS As’adiyah Daarul Mu’minin Doping 

1) Meningkatkan pemahaman dan hafalan al-Qur’an dan Hadits. 

2) Menjaga kemuliaan diri dari nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam 

kehidupan interaksi sosial. 

3) Menerapkan bilingual language (Bahasa Arab-Bahasa Inggris) 

sebagai bahasa resmi komunikasi. 

4) Menjaga nilai-nilai spiritual dan ajaran agama dalam kehidupan 

sehari hari. 

5) Meningkatkan kualitas akademik dan menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi.73 

 

 
72Pondok Pesantren Daarul Mu’minin As’adiyah Doping, h.17. 

73Pondok Pesantren Daarul Mu’minin As’adiyah Doping, h.18.  
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e. Profil MAS As’adiyah Daarul Mu’minin Doping 

Nama Madrasah : MAS As’adiyah Daarul Mu’minin Doping 

Didirikan  : 7 Juni 2003 

Status Madrasah : Swasta dan terdaftar 

NSM : 60729998 

NPSN : 131273130185 

Alamat : Jl. KH. Muh. As’ad No.7 Doping, Kec. Penrang,  

  Kab. Wajo. 

1) Keadaan Guru 

Jumlah guru keseluruhan : 17 orang 

Guru PNS   : 1 orang 

Guru P3K   : - 

Guru Honorer   : 16 orang 

2) Keadaan Santri 

Jumlah santri kelas X : 30 orang 

Jumlah santri kelas XI : 26 orang 

Jumlah santri kelas XII : 36 orang 
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Data Pegawai MAS As’adiyah Daarul Mu’minin Doping 

No. Nama Jabatan Pendidikan Ket 

1. Amiruddin, S.Pd.I Kepala Madrasah S1 PNS 

2. Risnawati P, S.Pd., 

M.Pd 
Wakamad Kurikulum S1 

NON 

PNS 

3. 
Muh. Ilyas, S.Pd Wakamad Kesantrian S1 

NON 

PNS 

4.  DM. Massadia A, 

S.Pd.I 
Wakamad Sarpres S1 

NON 

PNS 

5. 
Harfidayanti, S. Ag Tata Usaha S1 

NON 

PNS 

6. 
Rosmawati, S. Pd Wali Kelas X Putra S1 

NON 

PNS 

7. 
KM. Erni Aris, S. Ag Wali Kelas X Putri S1 

NON 

PNS 

8. 
Erfiani, S. Ag Wali Kelas XI S1 

NON 

PNS 

9. 
Indo Esse, S.Pd Wali Kelas XII S1 

NON 

PNS 

10. 
Hasanuddin, S.E Guru Mata Pelajaran S1 

NON 

PNS 

11. Wawang Armansyah, 

S.Pd 
Guru Mata Pelajaran S1 

NON 

PNS 

12. 
Arman, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

NON 

PNS 

13. 
Sukmawati, S.Pd Guru Mata Pelajaran S1 

NON 

PNS 

14. 
KM. Irham, S. Ag Guru Mata Pelajaran S1 

NON 

PNS 

15. Dewi Purwati, S. Pd., 

M. Sc 
Guru Mata Pelajaran S1 

NON 

PNS 

16. 
Nur Aika, S.H Guru Mata Pelajaran S1 

NON 

PNS 
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17. Kholis Habibi Guru Mata Pelajaran SMA 
NON 

PNS 

Tabel 4.1: Data Pegawai MAS As’adiyah Daarul Mu’minin Doping 

B. Penyebab Bullying Terhadap Santri di MAS Daarul Mu’minin As’adiyah  

Doping Kabupaten Wajo 

 

  Setiap tindakan selalu berhubungan dengan sebab dan akibat. Seperti dalam 

kasus perilaku bullying, terdapat alasan yang mendorong seseorang menjadi pelaku 

bullying. Umumnya, pelaku melakukan bullying karena menginginkan pengakuan 

dan rasa dihormati dari teman-temannya, serta mencari perhatian yang lebih. 

  Biasanya, pelaku menunjukkan perilaku agresif, baik dalam bentuk fisik 

maupun verbal. Mereka sering menciptakan kekacauan secara tiba-tiba atau selalu 

mencari kesalahan orang lain dengan sikap permusuhan. Dengan perilaku agresif 

ini, mereka dapat membuat teman-teman mereka merasa terpojok. 

   Pelaku sering merasa memiliki kendali atas situasi. Tanpa penanganan yang 

tepat, perilaku bullying ini dapat menjadi pemicu untuk munculnya perilaku lain, 

seperti kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. 

  Pelaku bullying melakukan tindakan tersebut karena dianggap sebagai 

norma dan menjadi bagian dari tradisi dalam kelompok mereka. Tradisi bullying ini 

kemungkinan akan diturunkan ke generasi berikutnya. Biasanya, perilaku bullying 

juga muncul karena pelaku sebelumnya mungkin pernah menjadi korban bullying, 

yang kemudian menimbulkan rasa dendam dan diungkapkan kepada teman 

sekitarnya yang berbeda lingkungan. 

  Anak yang pernah mengalami bullying mungkin akan mengalami rasa 

marah dan dendam terhadap para pelaku yang pernah menindas mereka. Jika 

perasaan sakit dan keinginan untuk membalas semakin kuat, hal tersebut dapat 
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mengubah mereka menjadi individu yang kasar dan berperilaku buruk terhadap 

orang lain. Bahkan, rasa dendam tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku 

bullying yang sebelumnya mengeksploitasi mereka, tetapi juga bisa melibatkan 

orang lain yang tidak terlibat dalam pengalaman menyakitkan mereka. Anak yang 

pernah menjadi korban bullying mungkin berpikir bahwa menjadi penindas lebih 

baik daripada terus-menerus ditindas.Sebagaimana yang dikatakan oleh 

narasumber dengan inisial RR siswa kelas XII, yang mengatakan: 

“Karena saya juga pernah merasakan yang namanya bullying kak, saya di 

bully sejak kelas VII MTs. Saya selalu di ejek masalah ekonomi keluarga 

saya, pekerjaan orang tua saya kak. Ketika jam istirahat tiba kak para pelaku 

yang membully saya pasti akan menyuruh saya untuk ke kantin membelikan 

makanan mereka, jika saya tidak mau saya diancam akan dipukul kak. Jadi 

kak, pas saya sudah MA saya merasa bahwa tidak akan ada lagi yang 

membully saya karena mereka tidak lanjut sekolah disini kak. Dari situlah 

kak saya melakukan bullying, karena saya juga ingin orang lain merasakan 

apa yang saya rasakan dulu saat saat saya MTs kak”74 

 

Selanjutnya, sama seperti yang dialami oleh informan di atas, informan 

dengan inisial MI siswa kelas XI ini juga mengatakan bahwa ia pernah merasakan 

pembully-an sehingga ia ingin membalaskan perasaan yang pernah ia rasakan 

dahulu: 

“Pernah juga merasakan pembullyan, saya dihina dan diancam oleh teman 

saya yang merasa berkuasa di kelas kak. Rasa sakit hati yang timbul akibat 

pembullyan itu, membuat saya ingin membelas rasa itu. Keinginan 

membalas itu muncul dengan sendirinya kak, tidak ada pengaruh dari teman 

ataupun lingkungan tempat tinggal saya”75 

 

 
74Informan Inisial RR (17 Tahun),Siswa, Wawancara, Kelurahan Doping, 07 November 

2023. 

75Informan Inisial MI (17 Tahun), Siswa, Wawancara, Kelurahan Doping, 09 November 

2023. 
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  Membalas dendam sebagai hasil dari pengalaman menjadi korban bullying 

dapat memiliki konsekuensi negatif, baik bagi korban maupun pelaku bullying. 

Inilah sebabnya mengapa dalam Islam dilarang melakukan balas dendam, karena 

dapat mengakibatkan penumpukan rasa kebencian dalam hati. Kebencian tersebut 

cenderung terus berkembang, mengisi hati dan jiwa seseorang. Jika kebencian 

mencapai tingkat ini, hasilnya bisa berupa konflik dan permusuhan yang sulit 

dihentikan. Larangan untuk melakukan balas dendam juga sudah tertulis jelas 

dalam al-Qur’an yang terdapat pada surah Qs. an-Nahl/16:126 yang berbunyi: 

تُمْ بهِ  تُمْ فَ عَاقِبُ وْا بِثِْلِ مَا عُوْقِب ْ نْ صَبََْتُُْ لََوَُ خَيٌْْ ل لِصٓ بَِيِْنَ ٖ  وَاِنْ عَاقَ ب ْ  ِۗۗ وَلىَِٕ
Terjemahnya: 

“Dan jika kamu membalas Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan 

(balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika 

kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang 

sabar”76 

   M. Quraish Shihab menjelaskan cara yang seharusnya diambil ketika 

situasi memerlukan tindakan pembalasan. Menyikapi orang-orang yang berlawanan 

atau melakukan tindakan jahat dengan kesabaran dalam hati, serta hanya meminta 

pertolongan kepada Allah.77 

   Peneliti dapat menyimpulkan bahwa petunjuknya adalah untuk tidak 

membalas tindakan orang lain terhadap kita. Sebaliknya, kita diarahkan untuk 

menghadapinya dengan kesabaran dan ikhlas. Dengan bersikap sabar, kita 

diyakinkan akan mendapatkan pahala di kehidupan akhirat. 

 
  76Kementrian Agama Republik Indonesia, (Tangerang Selatan: Al-Fatih,), h. 281. 

77M. Quraish Shihab, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) . h. 289-292. 
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  Pengaruh dari teman sebaya juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan 

bullying. Bersosialisasi dengan teman sebaya yang memiliki perilaku nakal dapat 

meningkatkan kemungkinan seseorang mengikuti perilaku tersebut. Saat memilih 

untuk bergaul dengan kelompok teman yang menghadapi masalah di lingkungan 

sekolah, secara otomatis mereka akan terpengaruh dan mengikuti pola pergaulan 

kelompok tersebut. 

   Jika teman sebaya memberikan pengaruh buruk atau negatif, seperti terlibat 

dalam tindakan bullying, ada kemungkinan besar bahwa anak tersebut akan 

mengikuti perilaku serupa untuk mendapatkan dukungan dari teman sebaya. Teman 

sebaya yang berpengaruh positif dapat membantu membentuk kepribadian anak 

dengan baik. Namun ketika teman sebaya memberikan pengaruh yang buruk, 

remaja bisa menjadi tergantung pada teman-temannya dan kurang mengembangkan 

kemampuan emosional yang matang, yang dapat mengarah pada perilaku negatif. 

Pengaruh negatif yang diberikan oleh teman sebaya dapat menyebabkan perilaku 

bullying. Sebagaimana yang dikatakan oleh nasasumber dengan inisial AA siswa 

kelas XII, yang mengatakan: 

“Saya kak tidak memiliki dendam apapun kepada teman saya, tetapi saya 

hanya mengikuti apa yang teman saya lakukan kak. Tidak ada dorongan dari 

siapapun kak tapi saya betul-betul hanya mengikut apa yang teman saya 

lakukan kak”78 

 

   Hasil wawancara dengan kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

terjadinya perilaku bullying disebabkan oleh pengalaman individu pelaku dan 

pengaruh teman sebaya. Faktor-faktor ini berasal dari lingkungan sekolah, di mana 

 
78Informan Inisial AA (18 Tahun),  Siswa, Wawancara,  Kelurahan Doping, 07 November 

2023. 
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kurangnya responsifitas sekolah terhadap masalah bullying sering diabaikan. 

Keteledoran dan minimnya perhatian yang diberikan oleh sekolah terhadap kasus 

bullying menjadi pendorong bagi pelaku bullying untuk melancarkan perilaku 

mereka. Perilaku bullying kerap kali disepelekan oleh pelaku dengan dalih hanya 

“bercanda”.  Sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku informan dengan inisial 

BMR siswa kelas XI, yang mengatakan: 

“Kalau saya kak, hanya dijadikan bahan bercanda sama teman-temanku. 

Tidak ada maksud saya untuk bully kak, mungkin dia yang terlalu baperan. 

Lagipula itu hal yang wajar dalam bercanda, dan memang faktanya kak 

kalau dia punya badan yang besar dan dia juga yang tidak mau bersosialisasi 

dengan teman-teman kelas yang lain kak”79 

 

Perbedaan antara bullying dan bercanda tentu dapat dibedakan dengan jelas. 

Jika bercanda dilakukan di antara teman-teman, seharusnya semua pihak merasa 

senang dan menikmati tanpa ada yang merasa terluka. Namun, jika dalam candaan 

tersebut ada pihak yang merasa dirugikan baik secara emosional maupun fisik, hal 

tersebut perlu dipertanyakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh korban informan 

dengan inisial ZA siswi kelas XI, yang mengatakan:  

“Secara sadar kak, saya sadar akan bentuk badan saya, tetapi kenapa fisik 

saya yang dijadikan bahan bercandaan mereka. Padahal saya tidak pernah 

menghina fisik mereka kak.  Awalnya saya menganggap mereka bercanda 

saja kak, tetapi lama kelamaan candaan mereka terus menerus dilakukan 

kak, sehingga saya merasa tersinggung. Saya jarang bersosialisasi dengan 

teman kelas saya kak, dikarenakan saya merasa insecure atau tidak percaya 

diri, sehingga saya tidak punya teman di kelas kak”80 

 

 
  79Informan Inisial BMR (17 Tahun), Siswa, Wawancara, Kelurahan Doping, 09 November 

2023. 

80Informan Inisial ZA (16 Tahun), Siswi, Wawancara, Kelurahan Doping, 09 November 

2023.  
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  Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan 

antara bercanda dan bullying memiliki batas yang tipis. Bagi remaja, terkadang 

mereka menganggap bullying sebagai hal yang umum atau sekadar bercandaan 

tanpa dampak signifikan. Namun, perlu diingat bahwa bullying dapat menjadi 

sangat berbahaya, terutama pada anak-anak yang sedang mengalami masa 

perkembangan, karena dapat merusak kesehatan psikologis mereka. Bercanda yang 

berlebihan dan berkembang menjadi sarkasme yang merendahkan dan menghina 

dapat dianggap sebagai bentuk bullying verbal yang dapat menyebabkan seseorang 

merasa tersakiti. 

C. Pandangan Etika Terhadap Perilaku Bullying di MAS Daarul Mu’minin 

As’adiyah Doping Kabupaten Wajo 

 

Etika bagi seseorang tercermin dalam kesadaran moral yang melibatkan 

keyakinan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Perasaan bahwa 

seseorang akan melakukan sesuatu yang dianggap tidak benar berasal dari norma-

norma moral dan rasa menghargai diri, yang membuatnya merasa bertanggung 

jawab jika melanggar norma-norma tersebut. Tindakan yang diambilnya harus 

dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Prinsip yang serupa berlaku untuk 

perilakunya terhadap orang lain, terutama jika tindakannya mengganggu atau, 

sebaliknya, mendapat pujian. Kesadaran atas buruknya perilaku bullying seperti 

yang dikatakan informan sebagai pelaiku dengan inisial AA kelas XII, yang 

mengatakan. 

“Sadar kak, karena tindakan bullying seperti mengejek kekurangan teman-

teman, dan mengancam teman merupakan perilaku yang tidak baik, tapi 

untuk saya kak mengikuti saja apa yang dilakukan teman-temanku kak, toh 

cuman bercanda saja kak” 
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Ketika etika dan komunikasi digabungkan, etika berperan sebagai dasar 

bagi komunikasi, memberikan fondasi moral untuk mengarahkan moralitas 

terhadap segala sikap dan perilaku individu dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, 

komunikasi kehilangan dimensi moralnya ketika etika absen. Etika komunikasi 

yang positif dapat membina hubungan yang baik dan harmonis antara individu. 

Sebaliknya, kesalahpahaman dapat menyebabkan perbedaan pandangan. 

Sebagaimana yang dikatakan informan yang merupakan salah satu pembina atau 

guru di MAS As’adiyah Daarul Mu’minin Doping, sekaligus Ketua LPK2S 

(Lembaga Pencegahan dan Penanganan Kasus Santri) atas nama KM. Arman 

Abdullah, S. Ag yang mengatakan: 

“Terkait tindakan bullying di sekolah mungkin menjadi masalah yang 

sampai sekarang belum dapat teratasi secara menyeluruh. Terkadang pelaku 

yang tidak ditindak lanjuti akan menjadi-jadi karena mengira dirinya tidak 

di perdulikan atas apa yang telah diperbuatnya. Mengenai laporan adanya 

tindakan bullying sudah ada kami dapatkan, karena santri tersebut datang 

kepada kami, bahwa mereka di ejek dan dikucilkan di kelasnya. Para pelaku 

ketika kami mintai keterangan berkata bahwa mereka hanya bercanda, dan 

mengaggap hal itu sudah biasa mereka lakukan. Tentunya para pelaku telah 

kami berikan hukuman atas perbuatan yang telah mereka lakukan. 

Kurangnya pembelajaran mengenai etika terutama etika berkomunikasi 

yang baik, menjadi pemicu timbulnya perilaku bullying di kalangan santri-

santri disini. Seperti memanggil nama teman tapi dengan panggilan yang 

kurang mengenakkan, memanggil temannya karena badanya besar ‘oi 

gendut’ ‘kenapa kamu gendut sekali sih’. Laporan seperti itulah yang kami 

terima dari para korban bullying disini”81 

 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dari salah satu guru dan wali 

kelas XI MAS As’adiyah Daarul Mu’minin Doping terkait Tindakan bullying yang 

terjadi di lingkup sekolah, yang mengatakan:  

 
81Arman Abdullah (24 Tahun), Guru dan Ketua LPK2S,  Wawancara, Kelurahan Doping, 

18 November 2023. 
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“Laporan dari korban bullying sudah saya terima, karena saya wali kelas di 

kelas XI. Dimana di kelas tersebut terdapat tindak bullying, korban selalu 

menceritakan keluh kesahnya bagaimana korban selalu di ejek oleh teman-

temannya (pelaku). Korban juga anak yang baru datang ke wilayah ini, jadi 

ia jauh dari jangkauan orang tuanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

saya pernah memanggil pelaku pembullyan, tetapi para pelaku selalu 

beralasan bercanda dan menganggap bahwa korban yang terlalu membawa 

perasaan. Saya rasa etika belum sepenuhnya tertanam dalam jiwa anak-anak 

sekolah, terutama bagaimana mereka berkomunikasi dengan teman 

kelasnya. Para pelaku kurang empati terhadap apa yang dirasakan oleh 

teman yang menjadi bahan pembullyannya”82 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya 

penanaman etika, terutama dalam berkomunikasi, sangat ditekankan agar ke 

depannya tidak terjadi penyalahgunaan komunikasi sebagai sarana bullying secara 

verbal. Tindakan bullying yang dilakukan oleh pelaku menunjukkan kurangnya 

etika komunikasi yang baik. Dalam Islam, etika dikenal sebagai akhlak atau adab, 

dan Islam menempatkan etika di tingkat yang tinggi, bahkan di atas ilmu 

pengetahuan. Hal ini karena seseorang yang memiliki etika yang baik dianggap 

pasti memiliki pengetahuan dan mampu mengamalkannya. Terkhusus dalam etika 

berkomunikasi, al-Qur’an juga menjelaskan beberapa cara berkomunikasi yang 

efektif agar dapat dipahami, menghadirkan kemaslahatan dan memperkuat 

ukhuwah Islamiyah, perintah untuk melakukan perkataan yang baik tertera dalam 

Qs. al-Isra:17/53 yang berbunyi”:  

نْ  لِلْاِ نَ هُمِْۗ اِنَّ الشَّيْطٓنَ كَانَ  بَ ي ْ زغَُ  يَ ن ْ اَحْسَنُِۗ اِنَّ الشَّيْطٓنَ  يَ قُوْلُوا الَّتِِْ هِيَ  ل عِِبَادِيْ  سَانِ وَقُلْ 
نًا   عَدُوًّا مُّبِي ْ

Terjemahnya:  

“Katakan kepada hamba-hamba-Ku supaya mereka mengucapkan 

perkataan yang lebih baik (dan benar). Sesungguhnya setan itu selalu 
 

82Erfiani (24 Tahun), Guru dan Wali Kelas XI, Wawancara, Kelurahan Doping, 15 

November 2023. 
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menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah 

musuh yang nyata bagi manusia”83 

 

Pada hadis lain, Rasulullah juga memerintahkan umatnya untuk 

menggunakan perkataan yang baik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah r.a dan Muslim dalam kitab Al-Arba’in An-Nawawiyah, sebagai berikut: 

مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ  –صلى الله عليه وسلم   –قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ   –رضى الله عنه   –عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ  
بِِللَِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيَ قُلْ خَيْْاً أَوْ ليَِصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِِللَِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيُكْرمِْ جَارهَُ ، 

فَهُ   وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِِللَِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَ لْيُكْرمِْ ضَي ْ

Artinya: 

  

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari 

akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barangsiapa beriman kepada 

Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan 

barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan 

tamunya.” (HR. Bukhari dan Muslim)84 

 

Berdasarkan dua dalil tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sebagai umat 

Muslim, disarankan untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama 

saudara dan umat beragama. Hal ini karena kata-kata yang diucapkan oleh 

seseorang mencerminkan isi hatinya. Hati yang bersih biasanya akan menghasilkan 

perkataan yang baik, sementara hati yang tidak bersih akan cenderung 

menghasilkan perkataan yang tidak baik. Pernyataan Rasulullah tentang pengaruh 

kondisi hati, baik atau buruk, terhadap seluruh anggota tubuh, termasuk lisan, 

terbukti relevan dalam konteks ini. 

 
83Kementrian Agama Republik Indonesia, (Tangerang Selatan: Al-Fatih), h.  287. 

84Abu Zur’ah Thaybi, (Surabaya: Pustaka Syabab, 2007), h. 46. 
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Ibn Miskawaih menggunakan istilah bahasa Arab untuk merujuk pada etika, 

yakni akhlaq. Ibn Miskawaih mendefinisikan akhlaq sebagai kondisi jiwa atau 

mental yang mendorong individu untuk melakukan perbuatan secara spontan tanpa 

memerlukan pemikiran yang mendalam terlebih dahulu.85 Seperti yang dikatakan 

oleh informan sebagai pelaku dengan inisial MI, siswa kelas XI yang mengatakan:  

“Saya kak melakukannya secara spontan saja, tanpa ada niat membully 

sedikit pun. Saya mengejeknya secara spontanitas, karena memang dia 

memiliki badan yang besar. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa itu 

merupakan tindakan bullying”86 

 

 Hasil wawancara dengan informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

bullying yang terjadi secara spontan merupakan perilaku intimidasi atau pelecehan 

yang terjadi tanpa adanya perencanaan sebelumnya atau motif yang jelas. Dalam 

situasi ini, pelaku bullying biasanya tidak melakukan perencanaan atau persiapan 

sebelum melakukan tindakan mereka; sebaliknya, perilaku tersebut muncul secara 

tiba-tiba. Meskipun tidak direncanakan, bullying yang terjadi secara spontan tetap 

memiliki dampak yang signifikan pada korban. Ini dapat menciptakan lingkungan 

yang tidak aman dan merugikan, meningkatkan tingkat stres dan kecemasan, serta 

mengganggu kesejahteraan mental dan emosional korban. 

  Dari perspektif etika, perilaku bullying dapat diartikan sebagai perlakuan 

yang menindas, tidak adil, dan merendahkan individu yang lebih lemah, dengan 

maksud agar pelaku mendapat pengakuan atau dihormati oleh teman-temannya. 

 
85Rohmatul Izad, Ibn Miskawaih: Inisiator Filsafat Etika Islam (Yogyakarta: Qudsi Media, 

2021), h. 141.  

86Informan Inisial MI (17 Tahun), Siswa, Wawancara, Kelurahan Doping, 09 November 

2023. 
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Bullying seringkali muncul ketika ada ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku 

dan korban. 

D. Dampak Bullying Terhadap Santri MAS Daarul Mu’minin As’adiyah 

Doping Kabupaten Wajo  

 

Bullying menghasilkan berbagai dampak, yang tidak hanya bersifat fisik 

tetapi juga psikis bagi korban. Dampak dari perilaku bullying tidak hanya 

memengaruhi korban langsung, tetapi juga memengaruhi para saksi yang 

menyaksikan peristiwa tersebut. Tindakan ini memiliki pengaruh negatif terhadap 

kesehatan fisik dan mental baik korban maupun orang yang menjadi saksi terhadap 

peristiwa bullying. 

Konsekuensi dari bullying di lingkungan sekolah terhadap korban meliputi 

rasa takut, isolasi diri dari teman-teman di kelas, kepasifan, serta kesulitan dalam 

memusatkan perhatian pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Dampaknya juga 

bisa melibatkan permasalahan serius seperti absen sekolah dan, bahkan, risiko 

bunuh diri akibat pengalaman pembullyan di sekolah. 

Korban akan selalu merasakan ketakutan dan kecemasan yang dapat 

mengganggu konsentrasi belajar di sekolah. Dalam jangka panjang, dampak ini bisa 

mengurangi tingkat kepercayaan diri mereka, memotivasi mereka untuk 

menghindari kegiatan sekolah, dan menyebabkan perilaku penarikan diri dari 

interaksi sosial di lingkungan sekolah. Sebagaimana yang dikatakan salah satu 

korban bullying yang di wawancarai oleh penulis berinisial ZA, yang merupakan 

siswi kelas XI: 

“Pernah takut untuk sekolah kak, karena takutka untuk bertemu sama teman 

yang selalu bully saya kak. Karena kalau saya berada di rumah kak saya 

merasa aman, karena tidak akan ada yang menghina dan mengejek-ejek saya 
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sedangkan jika saya ke sekolah. Pastinya saya selalu terbully kak. Saya juga 

pernah berniat untuk tidak sekolah lagi kak, karena rasa sakitnya di ejek dan 

rasa takut itu kak selalu muncul ketika saya berada di sekolah kak. Saya 

jauh dari orang tua kak, rasa sakit yang saya alami saya rasakan dan pendam 

sendiri kak, itu juga yang membuat saya menarik diri dari teman-teman saya 

kak” 87 

 

   Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa korban 

akan mengalami kecemasan dan trauma yang mendalam akibat pengalaman yang 

mereka alami. Secara umum, orang yang mengalami trauma cenderung 

menunjukkan gejala seperti perasaan sedih dan kesepian yang berkepanjangan, 

rendah diri, serta kesulitan untuk mempercayai orang lain. Korban merasa takut 

untuk berhadapan dengan pelaku, sehingga mereka menarik diri dari interaksi sosial 

di kelas. Selain itu, korban mungkin merasa tidak layak untuk bersekolah dan 

akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah. 

  Perilaku bullying dapat menyebabkan korban mengalami depresi yang 

berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan memerlukan penanganan yang 

serius. Selain berdampak negatif pada kondisi mental, depresi juga memiliki 

pengaruh pada kesehatan fisik korban. Mereka yang menjadi korban bullying 

menjadi lebih rentan terhadap masalah kesehatan baik secara mental maupun fisik, 

seperti mengalami masalah mental. Bullying pada anak atau remaja dapat 

menimbulkan perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, dan kesulitan tidur dengan 

kualitas yang baik. 

 
87Informan Inisial ZA (16 Tahun), Siswi, Wawancara, Kelurahan Doping, 09 November 

2023.  
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Dampak bullying juga melibatkan penurunan tingkat kepercayaan diri pada 

korban. Korban bullying verbal menjadi kurang yakin pada diri mereka sendiri, 

yang tercermin dalam perilaku mereka yang menjadi lebih pendiam dan merasa 

kurang percaya diri. Informan ZA lebih lanjut menjelaskan bagaimana dirinya 

merasa cemas dan kurang percaya diri atas dirinya sendiri: 

“Ketika saya pulang sekolah kak, terkadang suka melamun dan memikirkan 

kenapa saya diberikan tubuh yang besar. Berpikir karena bentuk tubuh 

sayalah, saya di ejek oleh teman-teman saya. Merasa kurang percaya diri 

kak, itulah yang saya selalu rasakan di sekolah kak. Saya hanya diam saja 

kak, ketika saya di ejek mengenai bentuk badan saya”88 

 

  Selanjutnya wali kelas ibu Erfiani, S. Ag dari informan ZA memberikan 

keterangan bagaimana keseharian informan ZA di kelas: 

“Menurut laporan yang saya terima dari anak wali saya, bahwa ZA suka 

memisahkan diri dengan teman-temannya, dia tidak mampu bersosialisasi 

dengan baik.  Ketika mata Pelajaran telah usai, biasanya anak-anak akan 

berkumpul dengan teman-temannya, tetapi ZA sering diam-diam saja. 

Ketika saya memanngil ZA untuk mengulik mengapa ia begitu, ternyata dari 

jawabannya bahwa ia sering di ejek sehingga ia menarik diri dari teman-

temannya”89 

 

  Korban yang mengalami bullying cenderung menunjukkan perilaku pasif 

dengan memilih untuk tidak memberikan respons atau mendiamkannya saja. 

Mereka mungkin beranggapan bahwa perilaku bullying yang dilakukan oleh teman-

teman mereka adalah hal yang lazim, terkait dengan pandangan mereka bahwa 

teman yang melakukan bullying hanya bercanda. Namun, di balik persepsi tersebut, 

 
88Informan Inisial ZA (16 Tahun), Siswi, Wawancara, Kelurahan Doping, 09 November 

2023.  

 
89 Erfiani (24 Tahun), Guru dan Wali Kelas XI, Wawancara, Kelurahan Doping, 15 

November 2023. 
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ada korban bullying yang mampu tumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan 

berkembang dari sebelumnya. 

  Perlakuan buruk yang dialami oleh mereka dijadikan sebagai dorongan 

untuk bangkit dari kondisi sulit, seakan mereka ingin menunjukkan bahwa mereka 

tidak pantas untuk diperlakukan dengan buruk. Mereka berusaha membuktikan 

bahwa mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh para pelaku bullying. 

Seperti yang dialami informan inisial MA dari kelas XII, korban merasa bahwa 

dirinya tidak pantas untuk sekolah, karena semenjak korban kecil korban selalu 

menjadi bahan bullyan teman-teman sebayanya: 

“Mengenai takut untuk ke sekolah, saya sebagai korban pembullyan pernah 

merasakan hal itu kak, bahkan saya tidak ke sekolah selama satu minggu 

karena takut bertemu teman-teman yang menjadikan saya bahan bully 

mereka kak, mereka merekam saya dan memaksa saya untuk merokok kak, 

tetapi saya tidak mau. Ketika saya tidak mau saya diancam kak, itulah yang 

menjadi alasan saya tidak ke sekolah karena rasa trauma akan kejadian itu 

kak. Menjadi bahan bully saya telah alami sejak saya menginjak sekolah 

dasar kak, mungkin fisik dan tubuh saya yang kecil, sehingga menganggap 

saya sebagai sasaran empuk untuk dijadikan bahan bully. Ketika saya di 

bully kak, saya hanya mendiamkan dan mengikhlaskan apa yang mereka 

lakukan kepada saya dan sampai sekarang mungkin saya sudah terbiasa 

dengan bullyan yang dilontarkan kepada saya, dan menjadikannya semangat 

untuk terus bisa maju, dan menunjukkan bahwa saya bisa lebih dari apa 

yang teman-teman perkirakan kepada saya kak”.90 

 

  Dari hasil wawancara dengan informan di atas, terlihat bahwa korban 

mencapai perdamaian internal dengan menerima kejadian yang dialaminya 

dengan lapang dada. Mereka menjadikan tindakan bullying sebagai sumber 

motivasi untuk tetap maju dan tidak terpengaruh secara negatif. Hal ini telah 

 
90 Informan Inisial MA (17 Tahun), Siswa, Wawancara, Kelurahan Doping, 07 Nove,ber 

2023. 
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disinggung dalam al-Qur’an bahwa mengikhlaskan apa yang menimpa kita akan 

membuahkan sesuatu yang luar biasa. Terdapat dalam Qs. an-Nisa/4:125: 

 … لِلّٓ ِ وَهُوَ مُُْسِنٌ   ٖ  وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْ نًا مِّ َّنْ اَسْلَمَ وَجْهَه

Terjemahnya: 

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang Ikhlas 

berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan”91 

 

 Dalam tafsir M. Quraish Shihab diungkapkan bahwa dasar utama 

dari perbuatan baik adalah keyakinan yang benar. Sikap beragama yang 

paling baik adalah ketulusan dalam beribadah hanya kepada Allah. Semua 

aspek, baik wajah, pikiran, maupun jiwa, diarahkan hanya kepada Allah. 

Tidak ada harapan selain mendapatkan keridhaan-Nya.92  

  Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan di atas, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya bullying umumnya 

berasal dari pengalaman pelaku yang pernah menjadi korban bullying 

sebelumnya. Pelaku sering kali merasa terluka dan ingin membalas dendam, 

menginginkan agar orang lain juga merasakan penderitaan yang mereka 

alami dahulu. Dari perspektif etika, tindakan bullying dinilai merugikan 

baik pelaku maupun korban. Kelemahan dalam penanaman etika, terutama 

dalam aspek etika komunikasi dengan teman sebaya, dapat terlihat dari 

panggilan yang tidak menyenangkan dan sering dilakukan secara berulang, 

yang pada akhirnya dapat dianggap sebagai tindakan bullying. 

 
91Kementrian Agama Republik Indonesia, (Tangerang Selatan: Al-Fatih), h. 98. 

92M. Quraish Shihab, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) . h. 599. 
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 Tindakan bullying yang merugikan korban, seperti keengganannya 

untuk pergi ke sekolah karena takut terhadap teman yang sering 

membullynya dengan dalih bercanda, menyebabkan penarikan diri dari 

lingkungan pertemanan dan kurangnya kepercayaan diri. Hal ini disebabkan 

oleh perilaku bullying yang dilakukan oleh pelaku tanpa rasa bersalah. 

Pelaku mungkin tidak menyadari atau tidak memperhatikan dampak negatif 

yang ditimbulkan oleh perilaku mereka terhadap korban. Beberapa pelaku 

mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka diklasifikasikan sebagai 

bullying atau bahwa mereka melanggar norma sosial yang berlaku. 



 
 

72 
 

BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Dari hasil penelitian, maka telah menjawab rumusan masalah yang diangkat 

oleh peneliti. Adapun hasil analisanya dapat disimpulkan bahwa: 

Pertama, Perilaku bullying yang terjadi di MAS Daarul Mu’minin 

As’adiyah Doping memiliki beberapa penyebab yang mendasar. Pertama, beberapa 

pelaku bullying mungkin pernah menjadi korban bullying di masa lalu. Pengalaman 

tersebut memicu perasaan ingin membalas dendam atau menunjukkan kekuatan 

kepada orang lain, meskipun korban yang mereka pilih tidak terlibat dalam kejadian 

sebelumnya. Rasa sakit dan ketidakadilan yang mereka rasakan sebelumnya 

mungkin membuat mereka merasa bahwa melakukan bullying adalah cara untuk 

mendapatkan kekuatan atau rasa kontrol atas situasi. 

Kedua, faktor teman sebaya juga dapat menjadi penyebab perilaku bullying. 

Pelaku mungkin terpengaruh oleh perilaku teman-teman mereka yang melakukan 

bullying atau merendahkan orang lain. Mereka cenderung mengikuti apa yang 

dilakukan oleh teman-teman mereka tanpa memikirkan konsekuensi atau perasaan 

korban. 

Terakhir, beberapa pelaku mungkin menganggap bullying sebagai bentuk 

candaan atau hiburan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap korban. Mereka 

mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat menyebabkan penderitaan 

dan trauma bagi korban, atau mereka bahkan tidak peduli dengan perasaan orang 

lain. Pandangan ini bisa muncul karena kurangnya pemahaman tentang etika dan 
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empati, serta kurangnya pengawasan dan pengajaran tentang pentingnya 

menghormati orang lain di lingkungan sekolah. 

Kedua, dalam konteks etika, perilaku bullying dapat dilihat sebagai 

pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat dan prinsip-prinsip moral yang 

diakui secara universal. Melakukan bullying menciptakan rasa ketidakadilan 

terhadap para korban, karena mereka diperlakukan secara tidak adil dan merasa 

terhina. Di MAS Daarul Mu’minin As’adiyah Doping Kabupaten Wajo, kurangnya 

pendidikan tentang etika, terutama dalam hal berkomunikasi yang baik kepada 

teman-teman, menjadi faktor yang memperburuk situasi. Ketika seseorang 

melontarkan perkataan kasar kepada temannya, ini tidak hanya menyakiti perasaan 

korban, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar etika dan norma-norma sosial 

yang mengatur interaksi manusia. Oleh karena itu, penting bagi lembaga 

pendidikan untuk lebih menekankan nilai-nilai etika dan mengajarkan cara 

berkomunikasi yang baik kepada para siswa untuk mencegah terjadinya perilaku 

bullying dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. 

  Ketiga, Dampak yang dirasakan para korban di MAS Daarul Mu’minin 

As’adiyah Doping sangat signifikan, terutama pada psikis dan kesehatan mental 

mereka. Mereka mengalami rasa cemas yang berlebihan ketika berada di sekolah 

dan merasa takut untuk pergi ke sekolah karena takut bertemu dengan teman-teman 

yang selalu mengolok-olok mereka. Bahkan, beberapa korban mungkin 

mempertimbangkan untuk pindah sekolah agar bisa terhindar dari perlakuan 

tersebut. 
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Selain itu, korban juga merasakan dampak negatif terhadap kepercayaan diri 

mereka, terutama terkait dengan penampilan fisik. Mereka mungkin merasa kurang 

percaya diri dengan bentuk tubuhnya karena sering diejek dan diejek oleh pelaku 

bullying yang menggunakan fisik sebagai bahan untuk melakukan bullying. Hal ini 

dapat menyebabkan penurunan harga diri, kecemasan, dan depresi pada korban, 

serta memengaruhi kinerja akademis dan hubungan sosial mereka di lingkungan 

sekolah. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitiam di atas penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

  Pertama, kepada kepala MAS Daarul Mu’minin As’adiyah Doping adalah 

untuk lebih memperhatikan perilaku santrinya. Disarankan untuk membuat aturan 

khusus yang menghukum pelaku bullying agar dapat mengurangi kejadian tersebut. 

Sekolah juga dapat menyelenggarakan penyuluhan tentang dampak negatif dari 

perilaku bullying kepada seluruh siswa untuk meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya menghormati sesama dan menciptakan lingkungan yang aman dan 

inklusif. 

  Kedua, para tenaga pengajar di MAS Daarul Mu’minin sebaiknya 

memberikan pembelajaran yang lebih mendalam kepada siswa, terutama mengenai 

penggunaan bahasa yang baik dan sopan kepada teman-teman mereka. Penting 

untuk menekankan pentingnya menggunakan kata-kata yang tidak menyakiti 

perasaan orang lain agar teman tidak merasa tersinggung atau terhina. Selain itu, 

para tenaga pengajar juga sebaiknya menanamkan sikap-sikap religius kepada 
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siswa, dengan menjelaskan bahwa perilaku bullying merupakan dosa karena 

menyakiti perasaan orang lain. Dengan demikian, para siswa diharapkan dapat lebih 

memahami nilai-nilai moral dan religiusitas dalam interaksi sosial mereka. 

 Ketiga, Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian sejenis 

ini, peneliti sebelumnya menyadari bahwa penelitian yang dilakukan memiliki 

keterbatasan kemampuan dan hasil yang dicapai kurang maksimal. Oleh karena itu, 

peneliti merekomendasikan agar penelitian tersebut dilakukan lebih mendalam dan 

akurat lagi. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan 

komprehensif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam 

pemahaman tentang masalah bullying. Dengan demikian, diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan solusi yang lebih 

efektif terkait dengan masalah tersebut. 
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pula ketika penulis mengenyam pendidikan di MTs As’adiyah No. 34 Doping dan 

MAS Daarul Mu’minin As’adiyah Doping penulis aktif di bidang pramuka, seperti 

menjadi pemateri di tingkat penggalang dan siaga. Penulis juga menekuni bidang 

kesenian yakni seni tari dan Qasidah rebana di tingkat kecamatan dan kabupaten. 

  Untuk jenjang pendidikan selanjutnya, penulis memilih melanjutkan 

pendidikannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis 

mengambil jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

Selama menjalani proses perkuliahan di kampus peradaban UIN Alauddin 

Makassar, penulis juga pernah aktif di organisasi internal dan eskternal seperti 

HMPS Aqidah dan Filsafat Islam. Himpunan Mahasiswa Bidikmisi dan KIP-Kuliah 

(HIMABIP), HIPERMAWA, dan DEMA FUF.  

 


