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Nama : Nirwana Fenti 

NIM 70200119108 

Judul Penelitian : Hubungan Perundungan Terhadap Kesehatan Mental 
dan Copyng Perilaku Perundungan Remaja di SMA 
Negeri 2 Jeneponto 

Perilaku perundungan merupakan salah satu bentuk perilaku negative 
remaja yang terus meningkat di sekolah. Keterlibatan remaja dengan 
perilaku perundungan dapat berdampak pada kesehatan mentalnya remaja 
tersebut. Ada berbagai cara seseorang mengahdapi kondisi yang dihadapi 
termasuk perilaku perundungan serta kesehatan mental yang dirasakan 
melalui copyng perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan perilaku perundungan baik pada korban maupun pelaku terhadap 
kesehatan mental berupa kecemasan dan stress serta copyng perilaku 
perundungan remaja di SMA Negeri 2 Jeneponto. 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan pendekatan analitik menggunakan rancangan crossectional study. 
Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 279 responden yang merupakan 
siswa-siswi di SMA Negeri 2 Jeneponto. Pengambilan sampel menggunakan 
metode acak (probability sampling) dengan multistage sampling. Data 
penelitian dari kuesioner dianalisis univariat dan bivariate serta dilakukan 
uji hubungan dengan uji chi-square. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis perundungan yang paling 
banyak terjadi di SMA Negeri 2 Jeneponto adalah perundungan verbal dan 
paling sedikit yaitu perundungan fisik pada korban. Terdapat hubungan 
perundungan terhadap kesehatan mental berupa kecemasan (p=0.000) dan 
stress (p=0.000)serta copyng perilaku (p=0.015) pada korban perundungan. 
Tidak terdapat hubungan perundungan terhadap kesehatan mental berupa 
kecemasan (p=0.872) dan stress (p=0.101) serta copyng perilaku (p=0.378) 
pada pelaku perundungan. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan atau mengatasi perilaku 
perundungan adalah dengan melakukan edukasi tentang dampak dari 
perilaku perundungan serta pentingnya menjaga kesehatan mental pada 
remaja dengan menggunakan berbagai media promosi kesehatan di sekolah. 
Melakukan pendekatan persuasif pada korban dan pelaku perundungan. 
Selain itu adanya sanksi untuk memberi efek jerah pada pelaku. 



BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 
Perundungan merupakan proses pelecehan dan tindakan kekerasan 

yang disengaja dan dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap orang lain 

secara berulang-ulang dengan maksud untuk menyakiti atau menimbulkan 

perasaan tertekan. Perundungan mengakibatkan korban berada dalam 

keadaan tidak mampu mempertahankan diri untuk melawan tindakan 

negatif yang telah diterima. Perundungan adalah bentuk-bentuk perilaku 

kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis atau fisik terhadap 

seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah (Zakiyah et al., 2017). 

Perundungan dapat terjadi disebabkan adanya ketidakseimbangan 

kekuatan (power imbalance) antara pelaku dan korban Perundungan 

pernyataan tersebut ditambahkan oleh (Arya, 2023). Masalah perundungan 

merupakan fenomena yang sering terjadi di seluruh penjuru dunia. Data 

(UNICEF, 2021) menunjukkan remaja yang menjadi korban perundungan 

dimana angka kejadiannya diperoleh data di Afrika (47%), Amerika latin 

(35%), Eropa dan Asia Tengah (32%), dan Indonesia (21%). Dari data 

tersebut dapat diperoleh bahwa Indonesia berada pada urutan ke-4 tertinggi 

angka kejadian korban perundungan di dunia. Perundungan dapat 

mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Menurut WHO kesehatan 

mental yang merupakan suatu keadaan (status) sehat utuh secara fisik, 
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mental (rohani), sosial dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari 

penyakit, cacat dan kelemahan. 

Menurut WHO regional Asia Pasifik sejumlah kasus gangguan mental 

terbanyak India (56.675.969 kasus atau 4,5% dari jumlah populasi), 

terendah di Maldives (12.739 kasus atau 3,7% dari populasi). Adapun di 

Indonesia sebanyak 9. 162. 886 kasus atau 3,7% dari populasi (WHO,2017). 

WHO (2021) menyatakan bahwa satu dari empat orang di dunia akan 

dipengaruhi oleh gangguan mental atau neurologis di beberapa titik dalam 

kehidupan mereka. Sekitar 450 juta orang saat ini menderita kondisi seperti 

itu, menempatkan gangguan mental diantara penyebab utama kesehatan 

buruk dan cacat di seluruh dunia. Kesehatan mental adalah penyakit umum 

di seluruh dunia, dengan lebih dari 300 juta orang terkena dampaknya 

(Salvia, 2021) 

Komisi perlindungan anak (KPAI) mencatat pada tahun 2011-2019 

angka perundungan mencapai 2.473 laporan perundungan di dunia 

Pendidikan maupun di media sosial (Alini & Meisyalla, 2021). Selain 

sebanyak 38,41% mengaku pernah menjadi pelaku tindakan cyberbullying, 

sedangkan 45,35% mengaku pernah menjadi korban perundungan. 

Terkhusus pada provinsi Sulawesi Selatan, Farida Ohan seorang peneliti dari 

Yayasan Indonesia Mengajar, melaporkan bahwa setiap hari 6-10 siswa 

mengalami dan melakukan perundungan di lingkungan sekolah wilayah 

Makassar dan Gowa (Sulsel Ekspres, 2018). 
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Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya remaja melakukan 

tindakan perundungan seperti : Faktor media sosial, faktor keluarga, sekolah, 

lingkungan dan pergaulan dengan teman sebaya. Selain itu, perundungan 

dapat disebabkan karena faktor individu termasuk ciri kepribadian buruk 

dan self control yang rendah (Hasanah & Sano, 2020). Remaja yang menjadi 

korban perundungan akan mengalami gangguan mental dan gangguan fisik. 

Adapun gangguan mental yang mungkin diderita pada korban perundungan 

seperti depresi, rasa tidak aman dan kegelisahan sedangkan gangguan fisik 

yang dapat dialami yaitu masalah tidur, penurunan semangat belajar, hingga 

prestasi akademis (Almizri et al., 2022) 

Berdasarkan hasil riset Programme for International Students 

Assessment (PISA, 2018) Indonesia merupakan negara tertinggi kelima dari 

anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

yang hanya sebesar 22,7%. Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 

78 negara dan tercatat sebagai negara dengan jumlah murid paling banyak 

mengalami perundungan dengan jumlah korban sebanyak 41,1% dimana 

angka murid korban perundungan ini jauh di atas rata-rata negara lainnya. 

Selain mengalami perundungan sebanyak 22% dihina dan barangnya dicuri, 

selanjutnya sebanyak 18% didorong oleh temannya, 15% mengalami 

intimidasi, 19% dikucilkan, 14% murid mengaku diancam, dan 20% terdapat 

murid yang kabar buruknya disebarkan oleh pelaku perundungan. 

Prevalensi perundungan di sekolah semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan pada 
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remaja yang paling sering terjadi itu di lingkungan sekolah sebanyak 50% 

siswa di seluruh dunia atau sekitar 150 juta orang pernah menjadi korban 

kekerasan remaja di sekolah (UNICEF, 2018). Pada tingkat Association of 

South East Asian Nations (ASEAN), Indonesia menempati posisi pertama 

kasus kekerasan di sekolah sebanyak 84% di mana angka tersebut lebih 

tinggi dari Vietnam dan Nepal dengan angka masing-masing mencapai 79%, 

yang disusul Kamboja 73% dan terakhir Pakistan 43% (SINDO, 2017). 

Kekerasan remaja di sekolah terdiri atas beberapa jenis diantaranya 

berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan 

perundungan (UNESCO, 2020). Perilaku perundungan merupakan kekerasan 

remaja yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Perundungan sendiri 

merupakan sebuah situasi dimana telah terjadi penyalahgunaan kekuatan 

yang dilakukan individu atau kelompok yang bertujuan untuk menyakiti 

orang lain (Almizri et al., 2022) 

Data di Indonesia berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

tahun 2018 oleh kementrian kesehatan, sekitar 9,8% atau sekitar 26 juta dari 

267 juta jiwa di Indonesia hidup dengan “gangguan mental emosional” atau 

kondisi gangguan kesehatan jiwa. gangguan jiwa atau kesehatan mental 

berat tertinggi di Yogyakarta dan Aceh (masing-masing 2,7%), posis kedua di 

Sulawesi Selatan (2,6%), posisi ketiga di Jawa Tengah dan Bali (masing- 

masing 2,3%), pada posisi keempat di Bangka Belitung dan Jawa Timur 

(masing-masing 2,2%), posisi kelima di NTB (2,1%), posisi keenam di 

Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Tengah (masing-masing 1,9%) dan 
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gangguan kesehatan mental terendah itu di Kalimantan Timur (0,7%) 

(Riskesdas, 2013) Provinsi Sulawesi Selatan berada pada urutan kedua yang 

tercatat sebagai penduduk terbanyak yang mengalami gangguan kesehatan 

mental (jiwa) dengan 2,6% penduduknya mengalami gangguan mental 

(Riskesdas, 2018) 

Secara umum, capaian indikator persentase gangguan mental 

emosional pada penduduk di atas 15 tahun yang mendapat layanan pada 

tahun 2021 masih sangat rendah. Capaian seluruh provinsi kurang dari 10%. 

Dari sebanyak 32 provinsi yang melapor indikator persentase gangguan 

mental emosional pada penduduk di atas 15 tahun yang mendapat layanan, 

tertinggi dicapai Provinsi Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jambi 

masing-masing sebesar 2,5%, 2,0%, dan 1,9% (Kemenkes RI, 2021). 

Prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk 15 tahun ke atas 

menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data 

Riskesdas 2018 dengan kasus yang paling tinggi yaitu di Kabupaten Maros 

(20,93%), Luwu Utara (20,63%), dan Jeneponto (20,45%). 

Selain daripada kesehatan mental hal yang menjadi penting berkaitan 

dengan perundungan adalah coping perilaku. Ketika remaja mengalami 

tekanan atau stres yang diakibatkan oleh perilaku perundungan maka akan 

terjadi suatu proses penyesuaian terhadap situasi tersebut yang lazim 

disebut sebagai coping atau strategi mengatasi masalah, dimana setiap 

individu dalam menghadapi tekanan-tekanan atau stres akan memberikan 

reaksi yang berbeda dalam menghadapinya. Untuk mengatasi berbagai 
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tekanan tersebut, tentu diharapkan setiap individu memiliki strategi coping 

yang tepat. Dan setiap individu memiliki strategi coping yang berbeda-beda 

dalam mengatasi masalahnya (Yuliandari, 2017). 

Perundungan merupakan sebuah perilaku yang bertujuan untuk 

menyakiti orang lain baik secara fisik atau secara verbal dengan menganggap 

korban lemah. Seperti fenomena yang ada di kalangan mahasiswa kerap 

terjadi. Sehingga perilaku bullying tersebut dapat menyebabkan timbulnya 

pengaruh yang tidak baik untuk korban bullying tersebut seperti stress. Jika 

stress tersebut tidak ditangani dengan baik maka dapat mengakibatkan hal 

yang fatal (Mulianingsih & Dewi, 2022). Pentingnya strategi koping bagi 

korban bullying yaitu dapat membantu dalam mentoleransi dan menerima 

situasi menekan, termasuk upaya penyelesaian masalah secara langsung dan 

mekanisme pertahanan ego yang digunakan untuk melindungi diri, pada 

setiap individu dapat memunculkan reaksi koping yang berbeda. kontrol diri 

yang rendah berkaitan dengan perilaku agresi (bullying) yang lebih besar 

(Nadia & Nurjanah, 2018). 

Kesehatan mental yang dapat berujung pada gangguan jiwa seseorang 

terus mengalami peningkatan kasus. Gangguan jiwa tersebut dapat dipicu 

oleh tekanan atau gangguan dari lingkungan sekitar. Penemuan kasus 

gangguan kesehatan mental berupa ODGJ di Kabupaten Jeneponto tahun 

2021 sebanyak 449 kasus diperkiraan 842 kasus atau sebesar 53.3%. 

Capaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya 

dimana jumlah kasus tahun 2020 sebesar 316 kasus atau sekitar 37,6% dari 
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target. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat (Dinkes 

Jeneponto, 2021). Perundungan jika terus dibiarkan akan berdampak pada 

kesehatan mental. SMA Negeri 2 Jeneponto terletak di Kecamatan Tamalatea 

yang merupakan urutan kedua kasus terbanyak berkaitan dengan gangguan 

jiwa atau kesehatan mental. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti 

diperoleh informasi bahwa, sering kali ditemukan kejadian perundungan di 

SMAN 2 Jeneponto baik berupa verbal, fisik maupun relasional, hal tersebut 

didukung dengan laporan di ruang bimbingan konseling tentang kejadian 

perundungan pada siswa-siswi yang ada. 

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Ada sejumlah 

faktor yang mempengaruhi terjadinya perundungan yang biasanya datang 

dari individu, keluarga, kelompok bermain hingga lingkungan dan 

komunikasi pelaku (Ela Zain Zakiyah et al., 2017). Fenomena perundungan di 

sekolah bukanlah hal baru, namun hingga kini belum benar-benar mendapat 

perhatian khusus dan ditangani secara serius (Arya, 2023) Perilaku 

perundungan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan 

remaja baik secara verbal maupun non verbal (Wahani et al., 2022). Upaya 

strategi coping perilaku perundungan yaitu problem focused coping serta 

emotional focused coping yang digunakan subjek sesuai dengan keadaan 

masing-masing (Mulianingsih & Dewi, 2022) 
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Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik meneliti berkaitan 

dengan judul “Hubungan Perundungan Terhadap Kesehatan Mental dan 

Copying Perilaku Perundungan Remaja di SMAN 2 Jeneponto”. 

B. Rumusan masalah 
 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 
 

1. Bagaimana bentuk perundungan pada siswa di SMAN 2 Jeneponto? 
 

2. Bagaimana hubungan perundungan pada korban terhadap 

kesehatan mental remaja berupa kecemasan di SMAN 2 

Jeneponto? 

3. Bagaimana hubungan perundungan pada korban terhadap 

kesehatan mental remaja berupa stress di SMAN 2 Jeneponto? 

4. Bagaimana hubungan perundungan pada pelaku terhadap 

kesehatan mental remaja berupa stress di SMAN 2 Jeneponto? 

5. Bagaimana hubungan perundungan pada korban terhadap copyng 
 

perilaku perundungan remaja di SMAN 2 Jeneponto? 
 

6. Bagaimana hubungan perundungan pada pelaku terhadap copyng 
 

perilaku perundungan remaja di SMAN 2 Jeneponto? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
1. Tujuan Umum 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk 

perundungan dan hubungan perundungan terhadap kesehatan mental 

dan coping perilaku remaja. 
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2. Tujuan Khusus 
 

a. Mengidentifikasi korban dan pelaku perundungan serta bentuk- 

bentuk tindakan perundungan yang terjadi di SMA Negeri 2 

Jeneponto. 

b. Mengetahui hubungan perundungan pada korban terhadap 

kesehatan mental remaja berupa kecemasan di SMAN 2 Jeneponto. 

c. Mengetahui hubungan perundungan pada korban terhadap 

kesehatan mental remaja berupa stress di SMAN 2 Jeneponto. 

d. Mengetahui hubungan perundungan pada pelaku terhadap 

kesehatan mental remaja berupa kecemasan di SMAN 2 Jeneponto. 

e. Mengetahui hubungan perundungan pada pelaku terhadap 

kesehatan mental remaja berupa stress di SMAN 2 Jeneponto. 

f. Mengetahui hubungan perundungan pada korban terhadap copyng 
 

perilaku perundungan remaja di SMAN 2 Jeneponto. 
 

g. Mengetahui hubungan perundungan pada pelaku terhadap copyng 
 

perilaku perundungan remaja di SMAN 2 Jeneponto. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
1. Bagi Responden 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri 

tiap individu agar dapat mengatasi segala bentuk perundungan sehingga 

belajar dan kesehatan mental tidak terganggu. 
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2. Institusi 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baik untuk 

siswa/mahasiswa dan tenaga pendidik dalam menambah pengetahuan 

terkait pengaruh perundungan yang dapat mengganggu kesehatan 

mental. 

3. Peneliti selanjutnya 
 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta dapat dijadikan 

sumber referensi untuk penelitian selanjutnya tentang masalah 

kesehatan mental yang terjadi pada remaja yang mengalami 

perundungan dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu kesehatan 

masyarakat. 

E. Hipotesis Penelitian 
 

1. Hipotesis Nol (H0) 
 

a. Tidak terdapat hubungan perundungan pada korban dan pelaku 

terhadap kesehatan mental remaja berupa kecemasan di SMAN 2 

Jeneponto 

b. Tidak terdapat hubungan perundungan pada korban dan pelaku 

terhadap kesehatan mental remaja berupa stress di SMAN 2 

Jeneponto 

c. Tidak terdapat hubungan perundungan pada korban dan pelaku 

terhadap coping perilaku perundungan remaja di SMAN 2 

Jeneponto 
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2. Hipotesis alternatif (Ha) 
 

a. Terdapat hubungan perundungan pada korban dan pelaku 

terhadap kesehatan mental remaja berupa kecemasan di SMAN 2 

Jeneponto 

b. Terdapat hubungan perundungan pada korban dan pelaku 

terhadap kesehatan mental remaja berupa stress di SMAN 2 

Jeneponto 

c. Terdapat hubungan perundungan pada korban dan pelaku 

terhadap coping perilaku remaja di SMAN 2 Jeneponto 

F. Definisi Operasional (DO) dan kriteria Objektif (KO) 
 

Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang 

dimaksud, atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. 

1. Perundungan 
 

Perundungan merupakan suatu tindakan seseorang yang dilakukan 

terhadap orang lain tanpa rasa bersalah dengan tujuan membuat orang 

lain sakit hati dan merasa tidak dihargai. Bentuk perundungan yang 

dimaksudkan pada penelitian ini terdiri dari: 

a. Perundungan verbal merupakan tindakan yang dilakukan berupa 

mengejek ataupun menghina yang bersifat mempermalukan, 

mengancam maupun mengganggu seseorang. Alat ukur yang 

digunakan yaitu kuesioner yang berjumlah 4 pertanyaan dengan 

skala likert. Kriteria objektif perundungan verbal adalah: 
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1) Terjadi perundungan fisik : jika skor responden ≥10 atau 
 

62.5% 
 

2) Tidak terjadi perundungan fisik: jika skor responden < 10 

atau 62.5% 

b. Perundungan fisik merupakan tindakan yang dilakukan berupa 

memukul, memaksa, menendang ataupun memperlakukan 

seseorang secara kasar. Alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner 

yang berjumlah 4 pertanyaan dengan skala likert. Kriteria objektif 

perundungan fisik adalah: 

1) Terjadi perundungan fisik : jika skor responden ≥ 10 atau 
 

62.5% 
 

2) Tidak terjadi perundungan fisik: jika skor responden < 10 atau 

62.5% 

c. Perundungan relasional adalah tindakan berupa mengabaikan, 

mengucilkan, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan 

seseorang. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang 

terdiri dari 4 pertanyaan. Kriteria objektif perundungan 

relasional: 

1) Terjadi perundungan relasional : jika skor responden ≥10 atau 
 

62.5% 
 

2) Tidak terjadi perundungan relasional: jika skor responden < 10 

atau 62.5% 
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d. Cyberbullying (perundungan dunia maya) adalah perundungan 

yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital berupa 

sosial media. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang 

berjumlah 4 pertanyaan dengan skala likert. Kriteria objektif 

perundungan dunia maya adalah: 

1) Terjadi perundungan cyberbullying : jika skor responden ≥ 40 
 

atau 62.5% 
 

2) Tidak terjadi perundungan cyberbullying: jika skor responden < 

40 atau 62.5% 

e. Korban Perundungan merupakan seseorang yang memperoleh 

tindakan perundungan baik berupa verbal, fisik, relasional 

maupun cyberbullying. Alat ukur yang adalah kuesioner yang 

berjumlah 16 pertanyaan dengan skala likert. Kriteria objektif 

korban perundungan adalah: 

1) Korban perundungan : jika skor responden ≥ 40 atau 62.5% 
 

2) Bukan korban perundungan: jika skor responden < 40 atau 

62.5% 

f. Pelaku perundungan merupakan seseorang yang melakukan 

tindakan perundungan baik berupa verbal, fisik, relasional 

maupun cyberbullying. Kriteria objektif korban perundungan 

adalah: 

1) Pelaku perundungan : jika skor responden ≥ 40 atau 62.5% 
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2) Bukan pelaku perundungan: jika skor responden < 40 atau 

62.5% 

2. Kesehatan Mental 
 

Kesehatan mental merupakan suatu keadaan sehat baik itu pikiran 

maupun fisiknya dan dapat mengontrol dirinya dari hal-hal yang akan 

dilakukan. Kesehatan mental yang dimaksudkan pada penelitian berkaitan 

dengan kecemasan dan stress pada siswa. Alat ukur penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang bersumber dari Depression Anxiety Stress 

Scale (DASS 42) yang berjumlah 28 pertanyaan terdiri dari masing-masing 

14 pernyataan tentang kecemasan, dan stress pada siswa. 

a. Kecemasan merupakan perasaan yang timbul ketika kita khawatir 

atau takut akan sesuatu. Kecemasan yang dimaksudkan yaitu 

kondisi yang dirasakan berkaitan dengan tindakan perundungan. 

Kriteria objektif kesehatan mental berupa kecemasan pada siswa 

1) Normal : skor 0-7 
 

2) Sedang : Skor 8-14 
 

3) Parah  : Skor >15 
 

b. Stress merupakan perasaan seseorang yang memperoleh tekanan, 

merasa kewalahan ataupun kesulitan terhadap sesuatu hal. Stress 

yang dimasukkan yaitu kondisi tekanan yang berlebihan berkaitan 

dengan tindakan perundungan. Kriteria objektif kesehatan mental 

berupa stress pada siswa 

1) Normal : skor 0-14 
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2) Sedang : Skor 15-25 
 

3) Parah : Skor >34 
 

3. Coping Perilaku Perundungan 
 

Coping perilaku merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh 

responden untuk mengatasi berbagai tuntutan yang membebani ataupun 

yang mengganggu berupa perundungan yang dirasakan ataupun yang 

dialami oleh responden. Coping perilaku yang dimaksudkan adalah 

tindakan korban perundungan mengikuti pelaku perundungan diwaktu 

yang bersamaan guna mengatasi kondisi yang dirasakan korban. Cara 

ukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 16 pertanyaan tentang 

coping perilaku. Pertanyaan tersebut tentang strategi yang digunakan baik 

berupa coping perilaku berfokus pada masalah maupun coping perilaku 

berfokus pada emosi. Kriteria objektif coping perilaku adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika skor coping perilaku berfokus pada masalah > skor coping 

perilaku berfokus pada emosi, maka cenderung coping 

perilaku yang berfokus pada masalah 

b. Jika skor coping perilaku berfokus pada emosi > skor coping 

perilaku berfokus pada masalah, maka cenderung coping perilaku 

berfokus pada emosi 

Jika skor coping perilaku berfokus pada masalah = skor coping 

perilaku berfokus pada emosi, maka yang digunakan kedua-duanya 
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G. Kajian Pustaka 
 

Tabel 1.1 Kajian Pustaka 
 

 

No 

 

Judul 

Nama 

Penerbit/ 

Tahun 

Metodologi  

Hasil Penelitian Jenis/Pendek 

atan 
Penelitian 

 
Subjek 

 
Variabel 

 
Instrument 

 Dampak Nurlelah, Pendekatan Santri di Pondok a.  Sikap Wawancara Hasil penelitian 
 Perundunga Syarifah dalam Pesantren Darul b.  Pengetahuan  didapatkan kesimpulan 
 n  Terhadap Gustiawati penelitian ini Muttaqien c. Perilaku  bahwa, Faktor yang 

1. Kesehatan Mukri/2019 menggunakan Parung   menyebabkan terjadinya 
 Mental  pendekatan    kekerasan atau 
 Santri  kualitatif.    Perundungan di 
 (Studi Kasus      pesantren karena 
 di Pondok      kurangnya pengawasan 
 Pesantren      guru, adanya 
 Darul      pelanggaran atas 
 Muttaqien      peraturan atau regulasi 
 Parung)      yang dibuat oleh 
       kepengurusan pondok, 
       dan adanya senioritas 
       antara senior versus 
       junior di pondok 
       pesantren darul 
       muttaqien. Adapun 
       bentuk kekerasan 
       Perundungan yang 
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No 

 

Judul 

Nama 

Penerbit/ 

Tahun 

Metodologi  

Hasil Penelitian Jenis/Pendek 

atan 

Penelitian 

 
Subjek 

 
Variabel 

 
Instrument 

       terjadi di pondok 

pesantren Darul 
Muttaqien yaitu 

penekanan    senior 
kepada juniornya dalam 

hal kedisiplinan, 
mengejek, memukul, 

bahkan   sampai 

mempermalukan teman 

didepan umum. Dampak 
dari kasus perundungan 

terhadap santri yaitu, 

mengalami gangguan 

kesehatan   mental, 
seperti trauma, stres, 

rasa takut akan tinggal di 

lingkungan  pondok 
pesantren,  bahkan 

sampai berhenti atau 

keluar dari pesantren, 

dikarenakan  karena 
khawatir mengalami 

kasus perundungan 

kembali. 
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No 

 

Judul 

Nama 

Penerbit/ 

Tahun 

Metodologi  

Hasil Penelitian Jenis/Pendek 

atan 

Penelitian 

 
Subjek 

 
Variabel 

 
Instrument 

        

2. Perundunga 
n dan 

Kesehatan 

Mental pada 

Remaja 
Sekolah 

Menengah 

Atas Di 
Banda Aceh 

Firsta Faizah 

& Zaujatul 

Amna/2017 

Jenis penelitian 

yang 

digunakan 

yaitu 
kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

cross-sectional 

Populasi 

penelitian    ini 

adalah seluruh 

mahasiswa 
Stikes  Panti 

Kosala 

berjumlah   250 

orang.  Dengan 
teknik   acak 

stratifikasi 

diperoleh 
sampel    205 
orang yang 

terdiri dari 

tingkat 1 

sebanyak 51 

orang, tingkat 2 

sebanyak 72 

orang dan 
tingkat 3 

sebanyak 82 

orang. 

Umur, 

Pendidikan, 

Pengetahuan 

dan jenis 
kelamin 

Data diambil 

menggunakan 

kuesioner dan 

dianalisis 
menggunakan 

Uji Chi Square 

Sebagian   besar 

mahasiswa Stikes Panti 

Kosala (63,9%) memiliki 

citra diri negatif. Tidak 
terdapat  hubungan 

antara pengetahuan 

body shaming dengan 

citra diri mahasiswa dan 
terdapat  hubungan 

antara pengalaman body 

shaming dengan citra 
diri mahasiswa. 
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No 

 

Judul 

Nama 

Penerbit/ 

Tahun 

Metodologi  

Hasil Penelitian Jenis/Pendek 

atan 

Penelitian 

 
Subjek 

 
Variabel 

 
Instrument 

        

3. Pengaruh 

Perundungan 

Terhadap 
Kesehatan 

Mental 

Remaja 

Eka Trisna 

Wahani, Sheila 

Putri Isroini 

dan 

Agung 

Setyawan/ 

2022 

Penelitian 

Kualitatif 

deskriptif 

Tinjauan 

literature 

review. 

Faktor-faktor 

perundungan, 

aspek 

perundungan, 
dampak 

perilaku 

perundungan 

dan pencegahan 
perundungan. 

Mengkaji 

dengan 

menguraikan 

sumber   data 
yang sudah 

diperoleh 

melalui 

catatan  pada 
dokumen atau 

jurnal   yang 

berkaitan 
dengan 

pengaruh 

Perundungan 

terhadap 

kesehatan 

mental 

remaja. 

Perilaku perundungan 

terjadi karena adanya 

faktor internal dan 

faktor eksternal. 
perilaku perundungan 

memiliki pengaruh yang 

besar  terhadap 

perkembangan remaja 
baik secara verbal 

maupun non verbal. 

Perilaku perundungan 
secara verbal biasanya 

dapat dilakukan dengan 

tindakan    seperti 

mengancam, menghina, 

melecehkan dan lain 

sebagainya, sedangkan 

perilaku perundungan 

secara non verbal dapat 
dilakukan   dengan 

sengaja   memojokkan 
korban, menghancurkan 
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No 

 

Judul 

Nama 

Penerbit/ 

Tahun 

Metodologi  

Hasil Penelitian Jenis/Pendek 

atan 

Penelitian 

 
Subjek 

 
Variabel 

 
Instrument 

       hubungan pertemanan 

korban 

4. Strategi 

Coping pada 

Korban 
Bullying 

Rina 

Rahmawati/ 

2020 

Penelitian 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 
fenomenologi 

Subjek dalam 

penelitian 

merupakan 

individu  yang 
pernah 

mengalami 

kasus bullying 

Bullying, 

dampak 

bullying, strategi 

coping. 

Wawancara 

mendalam 

dan data 

interview 
dengan 

menggunakan 

voice 

recorder 

Hasil analisis data yang 

diperoleh  dapat 

disimpulkan bahwa ada 

beberapa usaha yang 
digunakan responden 

untuk mengatasi 

permasalahannya  yaitu 

(1) melalui Problem 
focused    coping 

(menyelesaikan   ias 

masalah) dengan cara 
tidak menanggapi 

ucapan pelaku bullying, 

support dan motivasi, 

dan yakin terhadap diri 
sendiri. (2) melalui 

Emosional   focused 

coping  (modifikasi 

emosi) yang berupa 
menerima keadaan dan 

iasr emosi. 
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No 

 

Judul 

Nama 

Penerbit/ 

Tahun 

Metodologi  

Hasil Penelitian Jenis/Pendek 

atan 

Penelitian 

 
Subjek 

 
Variabel 

 
Instrument 

5. Strategi 

Coping 

Stress Pada 

Mahasiswa 
Korban 

Bullying Di 

Universitas 

X 

Rizki 

Mulianingsih, 

Damajanti 

Kusuma 
Dewi/2022 

Penelitian 

kualitatif, 

pendekatan 

studi kasus 

Dua  subjek 

dengan 

karakteristik 

yang memiliki 
rentang usia 21- 

23 tahun dan 

pernah menjadi 

korban bullying 

Penyebab 

terjadinya 

bullying, 

dampak   dari 
bullying, 

pemilihan 

strategi coping 

stress serta iasr- 
faktor  yang 

mempengaruhi 

coping stress 

Menggunakan 

wawancara 

terstruktur, 

observasi 
serta 

dokumentasi. 

Dalam 

penelitian ini 
menggunakan 

teknik analisis 

tematik 

sebagai 

analisis 

secara  rinci 

serta 

menghasilkan 

data yang 

urut serta 

lengkap 

Hasil  penelitian 

menunjukkan kedua 

subjek menggunakan 

dua strategi coping 
stress yaitu problem 

focused coping serta 

emotional   focused 

coping yang digunakan 
subjek sesuai dengan 

keadaan masing-masing. 

Meskipun    masa 

pengobatan yang cukup 

lama dan bertahap, 

kedua subjek tetap ias 

melakukan coping stress 

dengan baik dan menjadi 

pribadi yang lebih baik 

dan bersemangat 

kembali. 

6. Hubungan 

Kejadian 
Bullying 

dengan 

Lina 

Marliyani, 
Mariati, dan 

Tamrin/2020 

Penelitian 

kuantitatif 
dengan 

deskriptif 

jumlah populasi 
sebanyak 219 
siswa  dan 

jumlah sampel 

Kejadian 

bullying, dan 
mekanisme 

koping 

Kuesioner 

penelitian 
tentang 

kejadian 

Data yang diperoleh 

dianalisis dengan uji 
statistik menggunakan 

uji chi 
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No 

 

Judul 

Nama 

Penerbit/ 

Tahun 

Metodologi  

Hasil Penelitian Jenis/Pendek 

atan 

Penelitian 

 
Subjek 

 
Variabel 

 
Instrument 

 Mekanisme 

Koping pada 

Remaja 

 korelasi 

melalui 

pendekatan 

cross sectional 

sebanyak 142 

siswa. 

 bullying dan 

mekanisme 

koping. 

square.Berdasarkan 

hasil analisis diperoleh 
data dari 106 

siswa(74.6%)    yang 

mengalami kejadian 
bullying, 57 siswa ( 

53.8%) menggunakan 

mekanisme  koping 

adaptif dan 36 siswa 
(25.4%)   tidak 

mengalami kejadian 

bullying, 6 siswa (16.7% 
) menggunakan 

mekanisme koping 
maladaptif. Hasil uji chi 

square didapatkan p 

value ˂ α ( 0,002 ˂ 0,05). 

Kata 

7. Strategi 

Koping 

Siswa 

Nadia, Siti 

Nurjanah/201 

8 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

Subjek 

penelitian 

terdiri dari 31 

Perilaku 

bullying atau 

perundungan, 

Data 

penelitian 

diambil 

Dari total 31 responden 

korban perilaku bullying, 

mayoritas pada laki-laki 
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No 

 

Judul 

Nama 

Penerbit/ 

Tahun 

Metodologi  

Hasil Penelitian Jenis/Pendek 

atan 

Penelitian 

 
Subjek 

 
Variabel 

 
Instrument 

 Korban 

Perilaku 

Bullying di 

Sekolah 
Menengah 

Pertama 

Negeri  1 

Purwokerto 

 pendekatan 

deskriptif 

responden 

siswa kelas 1 

(korban bullying 

dalam  waktu 
dua bulan) 

strategi koping menggunakan 

kuesioner 

dari 

instrumen 
baku Ways Of 

Coping (WOC) 

dan analisis 

data yang 
digunakan 

dalam bentuk 

frekuensi dan 

persentase. 

dengan persentase 

58.1%, sedangkan pada 

perempuan  dengan 

persentase  41.9%.  dan 
rata-rata berusia 13 

tahun. Angka kejadian 

perilaku bullying 

berkategori sering dalam 
jangka dua bulan sebesar 

21 (67.7%). Perilaku 

bullying yang mayoritas 

dialami oleh responden 

adalah bullying secara 

langsung (direct 

bullying), Sering 

didorong 17 (54.8%), 

sangat sering diejek 10 

(32.3%) ,strategi koping 

yang paling banyak 

digunakan  oleh 

responden adalah koping 

berfokus pada masalah 
sejumlah 26 responden 

(83.9%). 
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No 

 

Judul 

Nama 

Penerbit/ 

Tahun 

Metodologi  

Hasil Penelitian Jenis/Pendek 

atan 

Penelitian 

 
Subjek 

 
Variabel 

 
Instrument 

8. The Role of 

Guidance and 

Counseling 
Teachers in 

Reducing 

Bullying 
Behavior 

through 

Psychoeducat 
ion Groups 

Wahyu 

Almizri, 

Firman 

Firman, 
Netrawati/ 

2022 

Penelitian 

Kualitatif 

Tinjauan 

literatur riview 

Perilaku 

perundungan, 

bimbingan dan 

konseling 
dengan 

pendekatan 

psikoedukasi 

Mengkaji dan 

mendalami 

dengan 

melakukan 
literatur 

review 

berkaitan 

dengan 
variabel yang 

diteliti 

Perundungan 

merupakan perilaku 
kekerasan yang 

dilakukan secara 

berulang  dengan 
memanfaatkan ketidak 

seimbangan kekuasaan 

baik secara fisik, verbal 
maupun psikologis. Guru 

bimbingan konseling 

memiliki peranan dalam 

upaya mengurangi 

perilaku perundungan. 

9. Peer 

Conformity 

and Students 
Bullying 

Behavior and 

Implications 

for Guidance 

and 

Counseling 
Services 

Sabilla 

Hasanah, 

Afrizal Sano/ 

2020 

Penelitian 

kualitatif 

Tinjauan 

Literatur riview 

Konformitas 

Teman Sebaya, 

Perilaku 

perundungan,, 

Layanan 

bimbingan dan 

konseling 

Mengkaji dan 

mendalami 

dengan 

melakukan 

literatur 

review 

berkaitan 

dengan 
variabel yang 

diteliti 

Perilaku perundungan 

dapat   dicegah melalui 

upaya guru bimbingan 

dan konseling/konselor 

melalui berbagai layanan 

bimbingan dan konseling 

yang  bertujuan  untuk 

mengoptimalkan 
perkembangan siswa. 
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Keterbaharuan pada penelitian ini adalah variabel yang digunakan 

yaitu pengaruh perundungan terhadap kesehatan mental remaja berupa 

kecemasan, stress dan depresi. Lokasi penelitian juga menjadi keterbaruan 

penelitian, dimana lokasi penelitian yaitu SMAN 2 Jeneponto belum terdapat 

penelitian yang berkaitan hubungan perundungan terhadap kesehatan 

mental dan coping perilaku perundungan pada remaja pada siswa di SMAN 2 

Jeneponto. Hal tersebut menjadikan suatu hal yang menarik untuk diteliti.  



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perundungan 
 

1. Pengertian Perilaku Perundungan 
 

Istilah Bullying atau perundungan berasal dari kata bull (bahasa 

inggris) yang berarti “banteng” yaitu yang suka menanduk. Pelaku 

perundungan biasa disebut dengan bully biasa seseorang ataupun 

sekelompok orang. Perundungan sendiri merupakan sebuah situasi dimana 

telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan individu atau 

kelompok yang bertujuan untuk menyakiti orang lain (Zakiyah et al., 2019). 

Perundungan adalah suatu masalah sosial yang merupakan bagian 

dari perilaku kekerasan secara agresif dengan ciri-ciri menyakiti baik secara 

fisik, verbal, psikologis, melalui perantara maupun tanpa perantara, 

melanggar hak, adanya perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban serta 

dilakukan secara berulang-ulang. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena 

perundungan menjadi sumber kekhawatiran dari seluruh penjuru dunia yang 

terus-menerus meningkat dan cukup signifikan terutama yang terjadi pada 

anak-anak dan remaja khususnya pada usia sekolah (Faizah & Amna, 2017) 

Menurut (Utami, 2019) perilaku perundungan dapat muncul dimana 

saja. Perilaku perundungan tidak memandang umur ataupun jenis kelamin 

korban. Seseorang yang sering terjadi korban perundungan umumnya adalah 

orang yang lemah, memiliki rasa malu yang tinggi, pendiam ataupun 

seseorang yang memiliki kelainan yang dapat dijadikan seseorang sebagai 

 

26 



27 
 

 

 

 

 

 

bahan ejekan para pelaku perundungan. Perilaku perundungan ini dapat kita 

temui di berbagai tempat seperti pada halaman sekolah, luar pagar sekolah 

(perjalanan dari rumah ke sekolah dan sebaliknya), lingkungan tempat 

tinggal dan tempat bermain. Perundungan ini tidak boleh dianggap sebagai 

perilaku yang biasa dan sesuatu yang dianggap wajar, karena perilaku 

perundungan ini dapat menyebabkan dampak yang sangat serius bagi si 

korban, pelaku maupun seseorang yang menyaksikan perilaku perundungan 

tersebut (Arya, 2023) 

2. Ciri-ciri Perundungan 
 

Menurut (Astuti, 2008), ciri-ciri perundungan antara lain ; 
 

a. Perundungan dilakukan oleh seseorang atau kelompok (geng) yang 

bertujuan untuk membuat korbannya tidak dapat mempertahankan 

dirinya. 

b. Perundungan merupakan tindakan agresif yang dilakukan berkali-kali 
 

c. Perundungan menyebabkan perasaan tidak nyaman dan tidak senang 

pada seseorang yang dapat menyebabkan sesuatu tertentu terjadi. 

Ciri-ciri pelaku perundungan menurut (Astuti, 2008), antara lain : 
 

a. Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah. 
 

b. Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah. 
 

c. Merupakan tokoh yang populer di sekolah. 
 

d. Dapat ditandai seperti berjalan didepan, sengaja menabrak, berkata kasar 

dan melecehkan. 
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Ciri-ciri korban perundungan (Susanto, 2010) antara lain : 
 

a. Secara akademis, korban akan terlihat kurang cerdas dari orang yang 

tidak menjadi korban atau sebaliknya. 

b. Secara sosial, korban terlihat memiliki hubungan erat dengan orang tua 

mereka. 

c. Secara mental dan perasaan, korban melihat diri mereka sendiri sebagai 

orang yang bodoh dan tidak berharga. 

d. Secara fisik, korban adalah orang yang lemah, korban yang laki-laki lebih 

sering mendapatkan siksaan secara langsung, sedangkan korban 

perempuan mendapatkan siksaan tidak langsung biasanya dengan kata- 

kata. 

e. Secara antar individu, walaupun korban menginginkan penerimaan 

secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang 

menjurus ke arah sosial. 

3. Jenis-Jenis Perilaku Perundungan 

 
Menurut (Zakiyah et al., 2017) perilaku perundungan dibagi menjadi 4 

bentuk yaitu : 

a. Perundungan Verbal 
 

Perundungan dalam bentuk verbal adalah perilaku perundungan yang 

paling umum dan paling mudah dilakukan. Perundungan ini biasanya 

merupakan awal dari aktivitas perundungan lainnya dan dapat menjadi 

langkah awal menuju kekerasan selanjutnya. Perundungan verbal 

menggunakan  kata-kata  yang  kurang  pantas  untuk  didengar  untuk 
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mencemooh, berkata kasar, mengejek, menghina dan membuat korban 

merasa kurang nyaman sehingga korban akan merasa tertekan secara psikis. 

(Rizky et al., 2021). Jenis Perundungan ini merupakan salah satu jenis 

Perundungan yang paling mudah untuk dilakukan oleh pembully. 

b. Perundungan Fisik 
 

Perundungan fisik sering kali menggunakan kekerasan fisik untuk 

melukai korban. Perundungan ini merupakan yang paling nampak dan 

mudah untuk dikenali. Perundungan ini dapat berupa memukul, menendang, 

mencubit dan menghalangi jalan korban. Perundungan fisik yang merupakan 

perundungan yang tampak, bisa dilihat oleh mata karena terjadinya kontak 

fisik antara pelaku dan korban (Almizri et al., 2022). Contohnya Selain itu, 

perilaku memukul, mendorong, melempar, dan ancaman melukai merupakan 

jenis perundungan fisik yang banyak dilakukan siswa laki-laki (Arya, 2023) 

c. Perundungan Relasional 
 

Perundungan secara relasional dihasilkan dari pemutusan ikatan 

sosial dengan tujuan melemahkan harga diri korban secara sistematis 

melalui pengabaian, pengucilan, dan penghindaran. Bentuk perundungan ini 

adalah suatu bentuk perundungan yang paling sulit untuk dideteksi atau 

ditemukan dari luar. Sebagai contoh dari perundungan relasional adalah 

perilaku dan sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan 

mata, helaan nafas, cibiran, ejekan tawa, mengejek dan ejekan dengan bahasa 

tubuh (Sapitri, 2020). Selain itu, bentuk perundungan ini juga dapat berupa 

mengucilkan, mengabaikan, menyebarkan gosip dan isu-isu yang tidak benar 
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dengan tujuan menyakiti dan membuat seseorang tidak disukai oleh orang 

lain (Joshep, 2019) 

d. Cyberbullying 
 

Cyberbullying atau elektronik merupakan suatu tindakan 

perundungan yang biasanya dilakukan di media sosial. perundungan ini 

bertujuan untuk mempermalukan seseorang dengan cara menyebar berita 

yang tidak benar, baik dengan menyebar foto pribadi, membongkar rahasia 

pada jejaring sosial seperti, pada facebook, Instagram, whatsapp, dan lain- 

lain (Reny, 2020) 

Ada beberapa bentuk Cyberbullying yaitu : 
 

1) Flaming (terbakar) : yaitu menggunakan elektronik untuk 

mengirimkan pesan teks dengan menggunakan bahasa yang kasar. 

2) Harassment (gangguan) : mengirimkan pesan-pesan kasar dengan 

menyinggung dan menghina di sosial media secara terus-menerus. 

3) Denigration (pencemaran nama baik) : yaitu menyebarkan gosip atau 

desas-desus seseorang di media dengan tujuan untuk merusak 

reputasi orang yang ditujukan. 

4) Impersonation (Peniruan) : meretas akun seseorang, kemudian 

menyamar menjadi orang tersebut dengan mengirimkan pesan yang 

dapat merusak reputasi seseorang dan berada dalam bahaya. 

5) Outing : menyebarkan rahasia seseorang, baik berupa informasi 

maupun foto pribadi orang lain. 
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6) Trickery (tipu daya) : tindakan merayu seseorang dengan tipu daya 

agar memberikan rahasia atau foto pribadi kemudian disalahgunakan 

atau disebarkan. 

7) Exclusion (pengeluaran) : suatu tindakan yang dilakukan secara 

sengaja dengan mengucilkan seseorang dengan mengeluarkannya dari 

group online. 

8) Cyberstalking : mengganggu seseorang dengan mengirimkan pesan 

yang berisi ancaman sehingga membuat orang takut dan merasa 

dalam bahaya. 

4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perundungan 

 
Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya remaja melakukan 

tindakan perundungan seperti, faktor media sosial, faktor sekolah, 

lingkungan dan pergaulan dengan teman sebaya. Selain itu, perundungan 

dapat disebabkan karena faktor individu termasuk ciri kepribadian buruk 

dan self kontrol yang rendah (Hasanah & Sano, 2020) 

Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku 

perundungan adalah : 

a. Perbedaan kelas (senioritas), ekonomi, agama, gender, etnisitas/rasisme. 
 

Biasanya terjadi karena terdapat perbedaan strata sehingga 

menyebabkan terjadinya perilaku perundungan 

b.  Tradisi senioritas, ada sejak dari dulu dan sudah menjadi budaya pada 

sekolah-sekolah. Tradisi ini terlihat pada junior yang baru menginjakkan 

kaki di sekolah tersebut. 
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c. Sistem senioritas, sebagai salah satu perilaku perundungan yang 

seringkali diperluas oleh siswa itu sendiri sebagai peristiwa yang 

potensial. Bagi mereka, ada keinginan untuk melanjutkan masalah 

senioritas, untuk hiburan, penyaluran balas dendam, iri hati, atau mencari 

popularitas, melanjutkan tradisi atau untuk menunjukkan kekuasaan dan 

kekuatan. 

d.  Keluarga yang tidak rukun juga menjadi salah satu faktor penyebab 

terjadinya perundungan. Dimana sering kali orang tua melakukan 

kekerasan di depan anaknya, sehingga anak merasa depresi dan 

mengikuti apa yang dilakukan orang tua atau keluarganya. 

e.  Situasi sekolah yang tidak harmonis atau diskriminatif. Kurangnya 

pengawasan yang dilakukan oleh para guru dapat menyebabkan 

timbulnya perilaku perundungan di kalangan remaja. 

5. Dampak Perundungan 

 
Tindakan perundungan dapat berakibat buruk bagi korban, pelaku, 

maupun saksi perundungan. Dampak yang diakibatkan dari perilaku 

perundungan, tidak hanya berdampak pada luka fisik, namun perundungan 

juga berdampak pada aspek psikologis, serta turut mempengaruhi dalam 

pencapaian akademis dan kehidupan sehari-hari (Distina, 2019). Berikut 

dampak perilaku perundungan yang dialami pada 3 pemeran perundungan : 

a. Pelaku Perundungan 
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Pelaku perundungan akan mengalami berbagai dampak negatif. 

Remaja akan sering terlibat dalam suatu perkelahian, mengalami resiko 

cedera yang disebabkan oleh perkelahian, melakukan tindakan pencurian, 

tindakan negatif seperti minum alkohol dan merokok, biang kerok di sekolah, 

beresiko dikeluarkan dari sekolah serta mencoba untuk membawa senjata 

dan menjadi pelaku tindakan kriminal (Utami, 2019). Pelaku perundungan 

juga tidak dapat mambangun hubungan yang sehat dan tidak memiliki rasa 

empati sehingga dapat mempengaruhi hubungan sosialnya di masa yang 

akan dating (Yuliana, 2020). 

b. Korban Perundungan 

 
Remaja yang menjadi korban perundungan akan mengalami gangguan 

mental maupun fisik. Adapun gangguan mental yang mungkin diderita pada 

korban perundungan seperti depresi, rasa tidak aman dan kegelisahan 

sedangkan gangguan fisik yang dapat dialami yakni masalah tidur, 

penurunan semangat belajar hingga prestasi akademis (Nurlelah & Mukri, 

2019). Perundungan juga akan memberikan dampak psikologis pada remaja 

yang kemungkinan akan membuat para remaja gagal/terhambat dalam 

pencapaian tugas perkembangannya dan mengalami kesulitan dalam 

menjalankan tugas perkembangan selanjutnya. Serta konsekuensi lainnya 

yang mungkin akan terjadi yaitu dasar untuk tahap perkembangan remaja 

selanjutnya menjadi tidak memadai. Berdasarkan hasil wawancara pada 

salah seorang korban perundungan, korban merasa sedih, malu, enggan 

untuk bersekolah, dan bertemu teman-temannya bahkan berniat untuk 
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pindah sekolah (Zakiyah et al., 2019) Korban perundungan juga akan 

mencoba untuk pergi dari rumah, penggunaan alkohol, obat-obatan, 

penarikan sosial serta ada keinginan untuk melakukan bunuh diri (Reny, 

2020) 

c. Saksi Perundungan 

 
Sementara untuk anak yang menyaksikan tindakan perundungan 

tersebut juga akan memiliki resiko seperti anak akan menjadi penakut dan 

rapuh, sering mengalami kecemasan, takut serta merasa pada keamanan diri 

yang rendah (Priyatna, 2010). Selain itu jika perundungan dibiarkan maka 

para saksi perundungan akan berasumsi bahwa perundungan merupakan 

perilaku yang dapat diterima secara sosial (Yuliana, 2020) 

6. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Perilaku Perundungan 

 
Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencegah kejadian 

perundungan. Salah satunya pelatihan mengembangkan sekolah penggerak 

yang menjalankan anti perundungan dengan mengumpulkan peserta didik 

yang memiliki kepribadian pelajar pancasila. Selanjutnya, guru juga 

mempunyai peran sebagai edukator, konselor, advokator serta memberikan 

bimbingan secara holistik yang mencakup biopsikososial pada remaja (Yanti 

et al., 2020) 

Menurut (Khusnul & Mariyati, 2019), yang dapat dilakukan untuk 

mencegah terjadinya perundungan di sekolah yaitu : 

a. Sosialisasi Mengenai Pencegahan Perundungan 
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Sosialisasi ini dilakukan melalui seminar terkait pentingnya 

pencegahan perundungan di sekolah. Kegiatan seminar ini ditujukan untuk 

para guru dan siswa. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan guru 

sekolah dan pihak lain yang terdapat di sekolah tentang perilaku 

perundungan dan dampaknya terhadap siswa sehingga para guru dapat lebih 

berperan aktif dalam memberikan informasi dan pencegahan perundungan 

di sekolah. Siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang 

perilaku perundungan, efek dan pencegahannya, serta memiliki nilai dan 

sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. 

b. Pelatihan Asertif 
 

Pelatihan asertif ini, bertujuan meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan dalam berkomunikasi serta dapat berperilaku secara asertif. 

Pelatihan ini diberikan kepada para guru dan siswa. Dengan memberikan 

pelajaran atau informasi mengenai cara membangun kepercayaan diri, 

membina hubungan sosial dengan sesama siswa dan orang yang ada di 

lingkungan sekolah dan bagaimana cara berperilaku atau berkomunikasi 

secara asertif. 

B. Tinjauan Tentang Kesehatan Mental 
 

1. Pengertian Kesehatan Mental 

Kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan. Kesehatan 

jiwa adalah suatu keadaan dimana seseorang merasa sehat secara mental, 

emosional atau sosial. Orang yang sadar memiliki kesehatan mental yang 

lebih baik (Bella, 2022).  Kesehatan mental meliputi kesejahteraan 



36 
 

 
 
 
 
 

emosional, psikologis, dan sosial seseorang, yang dapat membantu orang 

berpikir, merasa, bertindak dan mengatasi stress dan berkomunikasi 

dengan orang lain dan juga membuat keputusan yang baik, tetapi akan 

sulit bagi seseorang dengan status mental yang lemah. Bahkan, orang yang 

badmood cenderung memiliki hubungan yang lebih buruk dengan orang 

lain dan cenderung menarik diri dari kehidupan sosial (Fadila, 2021). 

Organisasi kesehatan dunia (WHO) (Gustiara, 2021) menyatakan 

bahwa keadaan sejahtera suatu keadaan mental semua orang mengakui 

kemampuan mereka untuk mengatasi tekanan hidup secara memadai, 

bekerja secara produktif, serta berkontribusi pada masyarakat. Jenis 

gangguan mental yang paling umum, termasuk depresi, gangguan bipolar 

skizofrenia (halusinasi), serta gangguan kecemasan. Pihak petugas 

kesehatan juga memiliki tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan 

kesehatan mental (Rusmin et al., 2016). 

Menurut WHO (dalam Ramayulis, 2013) indikator kesehatan mental 

berdasarkan orientasi dan wawasan kesehatan mental : 

a. Terbebas dari rasa tegang dan cemas 
 

b. Menerima kegagalan sebagai pembelajaran di masa mendatang 
 

c. Mampu secara konstruktif adaptasi dari pada fakta dan realita yang 

menyakitkan 

d. Mampu menjalin hubungan dengan masyarakat dan gemar menolong 

tanpa pamrih. 

e. Lebih puas memberi dibandingkan dengan menerima 
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f. Mulai merasakan kepuasaan batin atas perjuangan hidupnya 
 

g. Mampu menghilangkan rasa permusuhan berdasarkan pada solusi 

yang konstruktif 

h. Mampu memberikan kasih sayang dan butuh untuk disayangi orang 

lain 

i. Memiliki spiritual dan religiusitas 
 

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa aspek kesehatan mental yang digunakan mengacu pada pendapat 

Veit dan Ware (2009) yang terdiri dari aspek kondisi kesehatan positif dan 

aspek kondisi kesehatan mental negatif. 

2. Gejala kesehatan mental 
 

Gejala kesehatan mental yang terjadi pada seseorang adalah sebagai 

berikut: 

a. Bertengkar dengan keluarga atau sejawat 
 

b. Delusi, paranoia atau halusinasi 
 

c. Kerugian kelebihan untuk fokus 
 

d. Kegelisahan terhadap problem yang kadang mengusik 
 

e. Kurangnya kemampuan mengatasi rasa stress 
 

f. Mempunyai kenangan buruk yang sulit untuk dilupakan 
 

3. Jenis-jenis gangguan mental 
 

Ada banyak jenis gangguan jiwa yang memiliki karakteristik dan 

penanganan yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka hanya 

membutuhkan terapi bicara, dan beberapa membutuhkan perawatan 
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rutin bahkan terapi jangka panjang. Secara umum gangguan kesehatan 

mental terdiri dari: 

a. Kecemasan 
 

Kecemasan merupakan suatu kondisi yang muncul bila ada 

ancaman ketidakberdayaan atau kurang pengendalian, perasaan 

kehilangan fungsi-fungsi dan harga diri, kegagalan pertahanan, dan 

perasaan terisolasi. Kecemasan yang sering muncul pada remaja 

adalah pengalaman masa lalu bentuk keadaan fisik, kondisi sekitar 

dan konflik interpersonal (Supraba et al., 2022). Kecemasan di usia 

remaja akan lebih rentan dikarenakan proses pertumbuhan dan 

pendewasaan (Ekasari et al., 2022) 

b. Stress 
 

Kondisi stress merupakan keadaan internal yang dapat 

diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh atau kondisi lingkungan dan 

sosial yang dinilai potensial membahayakan, tidak terkendali melebihi 

kemampuan individu untuk melakukan coping. Tindakan 

perundungan tanpa disadari akan menyebabkan seseorang menarik 

diri, cemas, takut akan situasi baru, mudah tersinggung dan bahkan 

mengalami stress (Kardiatun, 2021). 

c. Depresi 
 

Depresi merupakan kondisi kelainan suasana hati yang 

mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Depresi 

pada  remaja  ditandai  dengan  adanya  perubahan  tingkat  fungsi 
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disertai dengan suasana perasaan depresi akan terlihat sedih, suka 

mengeluh, mudah tersinggung dan marah (Ramadhani & Retnowati, 

2021) 

Selain daripada itu jenis-jenis gangguan mental lainnya ada banyak 

dimana setiap jenis gangguan mental memiliki banyak penyebab, baik 

trauma masa lalu maupun warisan genetic. Adapun menurut (Wijaya, 

2021) adalah sebagai berikut: 

a. Gangguan suasana hati 
 

Berkaitan dengan isi hati terkadang seseorang mungkin 

mengalami kebahagiaan atau kesedihan yang berlebihan di luar 

norma dan apabila dibiarkan begitu saja ini dapat mengganggu 

aktivitas hingga merugikan diri sendiri dan bisa juga merugikan orang 

lain. 

b. Skizofrenia 
 

Biasanya berkaitan dengan kesurupan, terutama pada kalangan 

orang Jawa. Skizofrenia ini sendiri pada dasarnya adalah penyakit 

yang menyebabkan penderita sering berhalusinasi, berfikir keras, dan 

mengalami delusi. Penyakit ini membuat penderita sulit untuk 

membedakan antara mimpi dan kenyataan 

c. Gangguan psikotik 
 

Sesuai prinsipnya tipe ini tidak jauh berbeda dengan skizofrenia, 

dimana pada kondisi ini juga membuat sulit untuk membedakan 

antara kenyataan dan halusinasi. Kondisi ini terjadi karena bahan 
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kimia di otak dihancurkan sebagai akibat dari kelelahan fisik atau 

keadaan mental yang terganggu. 

d. Kontrol impuls 
 

Gangguan ini dapat dikatakan sebagai kesulitan seseorang untuk 

tidak bertindak agresif. Pasien dengan kondisi ini akan sulit untuk 

mengontrol dirinya sendiri. 

e. Gangguan obsesif Kompulsif (OCD) 
 

Pada gangguan jenis ini menyebabkan penderita melakukan 

aktivitas yang berulang-ulang karena jika tidak penderita akan merasa 

sangat ketakutan. Kondisi ini bisa menyerang siapa saja baik itu orang 

dewasa, remaja maupun anak-anak. 

f. Gangguan kepribadian 
 

Keadaan ini membuat salah satu penyebab pasien memiliki pola 

pikir serta perilaku abnormal yang sulit diubah. Pada kondisi ini 

penderita sulit untuk memahami situasi atau kondisi orang lain, yang 

seringkali membuat mereka tidak dapat berbaur dengan lingkungan 

sosialnya. 

g. Sindrom Tourette 
 

Jenis kondisi ini menyebabkan pasien mengalami tics, yaitu 

gerakan atau kata-kata berulang yang tidak dapat mereka kendalikan. 

Kondisi ini dapat mempengaruhi anak-anak dengan usia rata-rata 2 

dan 15 tahun, tetapi perlu diketahui bahwa pada kondisi ini yang 



41 
 

 
 
 
 
 

rentan terkena gangguan ini lebih banyak laki-laki dibandingkan 

dengan perempuan. 

h. Psikosomatis 
 

Jenis gangguan mental yang satu ini menyebabkan masalah fisik 

karena cara orang tersebut menderita. Gejala gangguan ini dimulai 

dengan kecemasan, stress serta depresi. 

i. Factitious 
 

Gangguan ini disebut gangguan buatan, gangguan jiwa jenis ini 

merupakan penyakit yang serius sehingga dapat menyebabkan 

penderita berperilaku seolah-olah memiliki penyakit fisik dan psikis. 

j. Stress pasca trauma (PTSD) 
 

Disebabkan oleh peristiwa yang membuat seseorang mengalami 

trauma dimana korban menjadi histeris setelah melihat peristiwa 

yang identik atau hampir mirip dengan peristiwa yang pernah terjadi 

di masa lalu. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari 

pasien dan menyebabkan tekanan emosional. 

4. Aspek-Aspek Kesehatan Mental 
 

Menurut Veit dan Ware (2009) aspek-aspek kesehatan mental terdiri 

dari: 

a. Kondisi kesehatan positif yaitu perasaan positif secara umum 

kondisi emosional atau rasa cinta dan kepuasaan hidup. 

b. Kondisi kesehatan mental negatif yaitu kecemasan yang 

berlebihan pada aspek-aspek kehidupan, depresi yaitu perasaan 
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tertekan yang sering muncul dan hilangnya kontrol perilaku 

pemikiran dan emosi. 

5. Pencegahan gangguan kesehatan mental 
 

Secara umum, pengobatan gangguan jiwa tergantung dengan tingkat 

keparahan gangguan. Namun, Pasien dapat menjalani gaya hidup sehat 

dengan menerima terapi dan pengobatan perilaku kognitif mencegah 

gangguan mental ada beberapa upaya yaitu : 

a. Melakukan aktivitas fisik 
 

b. Memelihara pikiran yang positif 
 

c. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah 
 

d. Mencari bantuan professional jika diperlukan 
 

e. Menjaga hubungan dengan orang lain 
 

f. Tidur dan beristirahat yang cukup. 
 

6. Pengobatan gangguan kesehatan mental 

 
Menurut (Zaki, 2022), terdapat berbagai jenis terapi yang dapat 

diterapkan dalam penanganan gangguan jiwa : 

a. Psikoterapi 

 
Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang 

aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta 

saran., Psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing 

pengidap dalam mengontrol perasaan. 

b. Obat-obatan 
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Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental yang 

umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia otak di otak. 

Pemberian obat-obatan ini dikombinasikan dengan psikoterapi untuk 

hasil pengobatan yang lebih efektif. 

c. Rawat inap 
 

Rawat inap diperlukan jika penginap membutuhkan pemantauan 

ketat terhadap gejala-gejala penyakit yang dialaminya atau terdapat 

kegawatdaruratan di bidang psikiatri, misalnya percobaan bunuh diri. 

d. Support group 
 

Support group umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental 

yang sejenis atau yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan 

baik.Mereka berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu 

sama lain menuju pemulihan. 

e. Pengobatan terhadap pemakaian zat 
 

Pengobatan penyakit mental ini disebabkan oleh ketergantungan 

zat terlarang. 

C. Tinjauan Tentang Coping Perilaku Perundungan 
 

1. Pengertian Coping Perilaku 
 

Coping perilaku atau Coping behaviour adalah strategi yang dilakukan 

seseorang untuk mengatasi berbagai tuntunan (internal dan eksternal) 

yang membebani/ mengganggu keberlangsungan hidupnya. Copying 

merupakan perilaku yang terlihat dan tersembunyi yang dilakukan 

seseorang untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan psikologi 
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yang penuh stress (Maryam, 2017). Coping didefinisikan sebagai segala 

usaha, sehat, maupun tidak sehat, positif, maupun negatif, usaha 

kesadaran atau ketidaksadaran, untuk mencegah, menghilangkan atau 

melemahkan stressor, atau untuk memberikan ketahanan terhadap 

dampak stress (Triantoro & Nofrans, 2009). 

Coping merupakan respon perilaku dan pikiran terhadap stress, 

penggunaan sumber yang ada pada diri individu atau lingkungan 

sekitarnya. Pelaksanaan coping perilaku dilakukan secara sadar oleh 

individu yang bertujuan untuk mengurangi atau mengatasi konflik-konflik 

yang timbul dari diri pribadi dan di luar dirinya (konflik internal atau 

eksternal), sehingga dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik 

(Maryam, 2017). Coping perilaku juga tidak diatasi dengan baikakan 

memberikan dampak yang besar bagi remaja, mengingat masa remaja 

adalah masa yang penuh energy, keinginan tahu yang tinggi namun belum 

sepenuhnya memiliki pertimbangan yang matang sehingga mdah 

terpengaruh terhadap lingkungan yang baik maupun yang tidak baik 

(Aswadi et al., 2018) 

2. Strategi Coping Perilaku 
 

Strategi coping perilaku bertujuan untuk mengatasi situasi dan 

tuntutan yang dirasa menekan, menantang, membebani dan melebihi 

sumberdaya yang dimiliki. Jenis-jenis coping strategi adalah sebagai 

berikut: 
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a. Coping yang berpusat pada masalah (problem focused form of 

coping mechanism/direct action) 

Problem focused coping yang dimaknai sebagai usaha untuk 

mengurangi stresor, dengan mempelajari cara-cara atau 

keterampilan- keterampilan baru untuk digunakan mengubah situasi, 

keadaan, atau pokok permasalahan. Individu akan cenderung 

menggunakan strategi ini apabila dirinya yakin akan dapat mengubah 

situasi. Santrock mendefinisikan problem focused coping sebagai 

strategi kognitif untuk penanganan stres atau coping yang digunakan 

oleh individu yang menghadapi masalahnya dan berusaha 

menyelesaikannya (Wahab et al., 2017). 

Menurut (Maryam, 2017) yang termasuk mekanisme koping yang 

berpusat pada masalah adalah: 

1) Konfrontasi adalah usaha-usaha untuk mengubah keadaan 

atau menyelesaikan masalah yaitu dengan melakukan hal-hal 

yang terkadang bertentangan dengan aturan ataupun 

melakukan usaha-usaha tertentu/mau beradaptasi yang 

bertujuan untuk mengubah keadaan, diikuti pendekatan 

analitis. 

2) Kompromi yaitu mengubah keadaan secara hati-hati, meminta 

bantuan kepada keluarga dekat, teman sebaya atau bekerja 

sama dengan mereka. 
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3) Isolasi yaitu individu berusaha menarik diri dari lingkungan 

atau tidak mau tahu dengan masalah yang dihadapi. 

b. Coping yang berfokus pada emosi (emotion focused of coping/ 

palliative form) 

Emotional focused coping adalah suatu usaha untuk mengontrol 

respon emosional terhadap situasi yang sangat menekan. Emotion 

focused coping cenderung dilakukan apabila individu tidak mampu 

atau merasa tidak mampu mengubah kondisi, sehingga yang 

dilakukan individu adalah mengatur emosinya. emotional focused 

coping merupakan pengaturan respon emosional dari situasi yang 

penuh stres. Sedangkan Santrock mendefinisikan emotional focused 

coping sebagai strategi penanganan stres di mana individu 

memberikan respon terhadap situasi stres dengan cara emosional, 

terutama dengan menggunakan penilaian defensif (Wahab et al., 

2017). 

Menurut (Maryam, 2017) strategi coping berfokus pada emosi 

adalah melakukan usaha-usaha yang bertujuan untuk memodifikasi 

fungsi emosi tanpa melakukan usaha mengubah stressor secara 

langsung. Perilaku koping yang berpusat pada emosi cenderung 

dilakukan bila individu merasa tidak dapat mengubah situasi yang 

menekan dan hanya dapat menerima situasi tersebut karena 

sumberdaya yang dimiliki tidak mampu mengatasi hal tersebut. 



47 
 

 
 
 
 
 

Adapun yang termasuk strategi koping yang berfokus pada emosi 

adalah: 

1) Positive reappraisal (memberi penilaian positif) adalah 

bereaksi dengan menciptakan makna positif yang bertujuan 

untuk mengembangkan diri termasuk melibatkan diri dalam 

hal-hal yang religius. 

2) Accepting responsibility (penekanan pada tanggung jawab) 

yaitu bereaksi dengan menumbuhkan kesadaran akan peran 

diri dalam permasalahan yang dihadapi, dan berusaha 

mendudukkan segala sesuatu sebagaimana mestinya 

3) Self controlling (pengendalian diri) yaitu bereaksi dengan 

melakukan regulasi baik dalam perasaan maupun tindakan 

4) Distancing (menjaga jarak) agar tidak terbelenggu oleh 

permasalahan Escape avoidance (menghindarkan diri) yaitu 

menghindar dari masalah yang dihadapi. 

Pelaku maupun korban perilaku perundungan dapat melakukan 

strategi koping yang berpusat pada masalah untuk mengatasi kondisi 

yang dihadapi. korban perundungan akan menggunakan satu di antara 

dua strategi di atas ketika mendapatkan perlakuan yang tidak 

menyenangkan dari teman- temannya. Jika tidak mampu 

menyelesaikan masalah yang langsung berpusat pada masalah 

tersebut  maka  akan  menggunakan  emotional  focused  coping, 
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sebaliknya seseorang yang menggunakan problem focused coping akan 

berusaha menyelesaikan masalah dengan orientasi kepada masalah 

tersebut bukan pada hal-hal lain. Jika menggunakan emotional focused 

coping, maka yang dikendalikan adalah hanya emosi-emosinya terkait 

dengan permasalahan yang dialami, sedangkan apabila menggunakan 

strategi yang berpusat pada masalah, maka hal tersebut dapat 

mengurangi perilaku bullying yang mengarah pada dirinya. 

D. Tinjauan Integrasi Keislaman 
 

1. Perilaku Perundungan dalam Perspektif Hukum Islam 
 

Perundungan merupakan tindakan perundungan, intimidasi, 

pengucilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

kepada orang lain baik berupa verbal maupun fisik. Perilaku ini dapat 

mencakup pelecehan verbal kekerasan fisik atau pemaksaan, dan dapat 

diarahkan berulangkali terhadap korban tertentu mungkin atas dasar 

agama, gender, ras, seksualitas maupun kemampuan. Tindakan tersebut 

bukan karena adanya suatu masalah sebelumnya, melainkan lahir dari 

sikap superprioritas seseorang hingga seolah pelaku tersebut berhak dan 

memiliki untuk merendahkan korbannya (Hasir & Sohra, 2021) 

Tindakan perundungan telah dijelaskan di dalam Al Quran yang 

terdapat pada QS Al-Hujurat/49:11 Allah swt berfirman: 
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ءٰٰٰٓٓٓسا  ٰٓ ٰٰٓٓوٰٓ ءٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓسا  ٰٓ 'ن ٰٰٰٓٓٓمنٰٓ' ٍ 

ٰٓ ٍٰٓ ٍ
ٰٓلٰٓ

 ٍ ٰٓن

ٰٰٓٓنٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓمٰٓ'

ٰٰٓٓهٍٰٓ ٰٓ

 مٍٰٓ ٰٓ

ٰٰٓٓيٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓخٰٓ

 ارٍٰٓ ٰٓ
ىٰٰٰٓٓٓعسٰٓ  ٍ ٰٰٓٓوٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓق ٰٰٰٓٓٓمنٰٓ' آٰٰ۟ٓوٰٓون ٰٓك ٰٓي ٰٰٓٓنٰٓأ ٍٰٰٓٓ 

 مٍٰٓ ٰٓ

ٰٰٓٓوٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓق ٰٰٰٓٓٓرٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓسخٰٓ

 مٍٰٓ ٰٓ

لٰٓ  ٍٰٰٓٓ

 ي ٰٓ

ٰٰٓٓوٰٓمن ٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓءآٰ

ٰٓ  آٍٰ۟

ٰٰٓٓٱل ٰٰٰٓٓٓهآٍٰ ٰٰٰٓٓٓي ٰٓأ ٰٓ

ذين  ٍ 

ٰٰٓٓٱٰٰٓٓمٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓسٰٓلٍٰٓ ٰٓٱٰٓسٰٓ

 قٰٓوٍ ٰٓسٍٰٓ ٰٓفلٍٰٓ ٰٓ

ٰٰٓٓبٰۖٓ

ٍ ٰٓب

 ٍ ٰٓئ

لٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓوٰٓ ٍٰٰٓٓ ٰٓبٰٓآٍٰ ٰٓنٍٰٓ ٰٓتٍٰٓ 

ٰٰٰٓٓٓوزٍٰٓ ٰٓ ٰٰٓٓٱٍ ٰٓبٰٰٓٓآٍٰ۟

لٍٰٓ ٰٓ  ٍ ٰٓقٰٓ’ٰٰٓٓلٍٰٓ ٍٰٰٰٓٓٓ ٍٰٓ 

لٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓوٰٓ مٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓسك ٰٓ ٰٰٓٓلٍٰٓ ٍٰٰٰٓٓٓ ٰٓتٍٰٰٰٓٓٓ 

ٰٰٰٓٓٓوٰٰٓٓ  ٰٓزٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓمٍٰٓ ٰٓ
ٰٰٓٓآٍٰ۟

 ٍ ٰٓفٰٓنٍٰٓ ٰٓأ

ٰٰٓٓنٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓمٰٓ'

 ٰٰٓۖٓنٰٓهٍٰٓ ٰٓ

ٰٰٓٓيٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓخٰٓ

 ارٍٰٓ ٰٓ
ىٰٰٰٓٓٓعسٰٓ  ٍ  نك ٰٓي ٰٰٰٓٓٓنٰٓأ ٍٰٰٰٓٓٓ 

ٰٓ ٍ ٍٰٰٓٓ ٰٓهٰٰٓٓكٰٓ نومٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓلٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓظٍٰٓ 

 لٰٓٱٰٰٓٓمٍٰٓ ٰٓ

ٰٓبٰٓ

أٍٰٓ ٰٓف

ٰٓ ٍٰٓ ٰٰٓٓوٍٰٓ۟

ٍ ٰٓلٰٓ’
ٰٓ ٍ

ٰٓ  ٍ
 ٍ ٰٓئ

ٰٰٓٓنمٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓوٰٓ

ٍ ٰٓلٰٓ ٰٰٓٓمٍٰٓ ٍٰٰٰٓٓٓ 

 ٍ ٰٓتٍ ٰٓي

ٍٰٰٓٓ ٰٰٰٓٓٓٱٰٓد ٰٓعٍ ٰٓب

لٍٰٓ ٰٓ  ٰٓ ٰٓنٰٓمٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓ’ٰٰٓٓيٍٰٓ 

 

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengolok- 
olok suatu kaum terhadap kaum (laki-laki) yang lain karena boleh jadi 
mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok- 
olok) dan jangan pula para perempuan (mengolok-olok) perempuan 
lain, karena boleh jadi perempuan (yang diolok-olok) lebih baik dari 
mereka (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling memamnggil 
dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah 
(panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa 
tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 

 
Berdasarkan Tafsir Al-Muyassar ayat ini menjelaskan seruan 

kepada orang-orang yang membenarkan Allah dan RasulNya serta 

melaksanakan syariatNya, janganlah orang-orang Mukmin mengejek 

orang-orang Mukmin lainnya, karena boleh jadi orang-orang yang diejek 

adalah lebih baik daripada yang mengejek. Dan janganlah wanita-wanita 

yang beriman mengejek janganlah wanita-wanita yang beriman lainnya, 

karena boleh jadi orang-orang yang diejek adalah lebih baik daripada 

yang mengejek. Janganlah pula sebagian dari kalian mencela sebagian 

lainnya, jangan pula sebagian dari kalian memanggil memanggil sebagian 

yang lain dengan panggilan (gelar) yang dia benci. Seburuk-buruk nama 

dan sifat adalah kefasikan, yaitu penghinaan, perendahan dan 
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pemanggilan dengan gelar buruk, sesudah kalian masuk Islam dan 

memahaminya. Barangsiapa tidak bertaubat dari penghinaan, 

perendahan dan pemanggilan dengan julukan buruk, maka mereka 
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adalah orang-orang yang menzhalimi diri mereka sendiri dengan 

melanggar larangan-larangan ini. 

Asbabun Nuzul QS al Hujurat/49: 11 yaitu pemilik kitab sunnah 

yang empat telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Jubair Ibnu 

Dahhak yang telah menceritakan, bahwa seseorang diantara kami pasti 

memiliki dua atau tiga nama, maka orang lain memanggil sebagian dari 

nama-nama itu dengan maksud membuatnya jengkel, lalu turunlah ayat 

ini: 

Imam Turmuzi memberikan komentarnya, bahwa hadis ini 

berpredikat hasan. Imam Hakim dan lain-lainnya telah mengetengahkan 

sebuah hadis yang juga melalui hadus yang diriwayatkan oleh Jubair 

Ibnud Dahhak, bahwasannya nama-nama julukan adalah sesuatu yang 

telah membudaya di jaman Jahiliah. Lalu pada suatu hari Nabi SAW 

memanggil salah seorang diantara mereka dengan nama julukannya. 

Maka ada orang lain yang mengatakan kepadanya: “Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya nama julukan itu sangat tidak disukainya”, lalu Allah SWT 

menurunkan firman-Nya: dalam QS. Al-Hujurat/49 : 11. Menurut hadits 

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang juga melalui Jubair, orang- 

orang Bani Salamah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan 

mengenai hal tersebut. 

Adapun dalil lain yang berkaitan dengan perilaku perundungan 

berupa hadis yaitu Rasulullah saw bersabda: 
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لل  ر   را ́  وش    ك َ    ذ  رءوا  ،  َ 
 ر́ 

  ن 

ذ́ َ  إ 

 ا 

لل   َ  َ  

ذ   َ  ل ا 
 ي 

  ا ع́ب 
د   َ 

  ه َ    ي ̊  ل́ ع  :  م ́  سل   ر   ا خ́ي 
 و

لل    لل  ى صل     َ 
  َ 

 ال ´ق  لو  س ر 

 

  ا  ة َ    َ  ب ح َ    ل́ ا̊  ن  ت ´نع́ل ̊  ا   ء ́  آ ر ́    ب ل ̊  ا   ن 

 و   غ ا ب́ ل̊ 

  ة َ    م ́  يم َ    َ  نل ا َ  ب  ن  ي ̊  ب́  ن 

 و   ق ر 'َ    ف́م     ل ̊  ا 

لل  شاءو    ل ̊  ا   َ  َ 
 م́ 

´عب ٍ ٰٓ.
د  ا   َ 

 

 )المفرد الدب في   والبخاري  أحمد رواه(
 

Artinya: Sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang membuat orang 
lain mengingat Allah saat melihat mereka. Dan seburuk-buruk hamba 
Allah adalah mereka yang berjalan kesana kemari menyebarkan fitnah, 
yang menyebabkan perpisahan di antara orang-orang yang saling 
mencintai, yang berusaha mendatangkan kesulitan kepada orang-orang 
yang tidak bersalah(HR Ahmad dan Bukhari dalam kitab al-Adab al 
Mufrad) 

 
Berdasarkan hadis tersebut, ada dua tipe seorang hamba di mata Allah 

swt. Pertama, hambah terbaik yaitu mereka yang mampu membuat orang 

lain mengingat Allah ketika melihat mereka. Kedua, hambah terburuk 

yaitu mereka yang suka menyebarkan fitnah dan mendatangkan kesulitan 

bagi orang yang tidak bersalah. Sifat dan sikap menyebar fitnah dan 

mendatang kesulitan inilah yang menjadi salah satu bentuk perundungan 

yang membuatnya menjadi hambah terburuk. Sehingga perilaku 

perundungan ini merupakan akhlak tercelah yang seharusnya tidak 

dilakukan oleh seorang hambah. 

2. Kesehatan Mental Remaja dalam Perspektif Islam 
 

Kesehatan mental adalah suatu kondisi kesejahteraan (well-being) 

seorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat 

mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara 

produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya 

(Radiani, 2019). Allah swt berfirman dalam QS al Fath/48:4 
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ل ل ٍٰٰٰٓٓٓ ٰٰٰٓٓٓوٰٓ ٱلٰٰٓٓود جن ٰٓ وتٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓ’ٰٰٓٓمٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓ’ٰٰٓٓسٰٓ  ٍ  ٍ   ٍ ٰٰٓٓ’ٰٰٓٓيإ ٰٰٰٓٓٓعٰٓمٰٓ

ٰٰٓٓهٍٰٓ ٍٰٰٰٓٓٓ ٰٓنمٍٰٓ ٰٓ

 ٰٓمٍٰۗٓ ٰٓ

ٍ ٰٰٓٓاد ٰٓزد ٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓلي ٰٓ ٰٰٰٓٓٓوٍٰٓ  ٰٰٓٓآٍٰ۟

 آٰمن ٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓ’ٰٰٓٓيٰٓإ ٰٓ

ٰٰٓٓمٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓلٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓٱٰٰٓٓبٰٓ

ٰٰٓٓؤٍٰٓ ٰٓ

 نيٍٰٓ ٰٓنمٍٰٓ ٰٓ

ٍٰٰٓٓ ٰٓةٍ ٰٓنيٰٓكٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓسٰٓ

ٰٰٓٓىٍٰٓ ٰٓف

 وٍٰٓ ٰٓلٍ ٰٓق

ٰٰٓٓىٰٓ لٰٓٱٰٰٓٓلٰٓ

ٰٰٓٓنٍٰٓ ٰٓأ

 زٍٰٓ ٰٓ

ذٰٰٰٓٓٓٱل ٰٰٰٓٓٓوٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓه ٰٓ  ٍ 

 

ٰٰٓٓيلٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓعٰٓ امٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓيكٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓحٰٓ

 امٍٰٓ ٰٓ
ٰٰٰٓٓٓضٰٓ ٱ ل ل ٰٰٰٓٓٓنٰٓ ل ٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓوٱٰٓ وكآٍٰٰٓ   ٍٰٰٓٓ

 رٍٰٓ ٰٓ
 

 

Terjemahnya: Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam 
hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di 
samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah 
tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana 

Tafsir Al-Muyassar menjelaskan Allah yang menurunkan ketenangan 

pada hati orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya di hari 

Hudaibiyah, hati mereka pun menjadi tenang, keyakinan bersemayam 

kokoh didalamnya, agar pembenaran mereka kepada Allah dan sikap 

mereka mengikuti RasulNya semakin bertambah di samping pembenaran 

dan sikap mengikuti mereka yang sudah ada. Hanya milik Allah-lah bala 

tentara langit dan bumi, yang dengan mereka Allah memenangkan hamba- 

hambaNya yang beriman. Allah Maha Mengetahui kebaikan hamba- 

hambaNya, Maha Bijaksana dalam pengaturan dan penciptaanNya. Hal 

tersebut berkaitan dengan kesehatan mental berupa ketenangan. 

Riwayat hadis tentang kesehatan mental yaitu salah satunya 

berkaitan dengan dengan tidak merugi hak orang lain sebagaimana Abu 

Daud meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, No 4238 pada versi alamiyah, 

Rasulullah saw bersabda: 

دٰٰٰٓٓٓسعٰٓ أ ٰٰٰٓٓٓبنٰٓ مٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓسل ٰٓ يٰٰٓٓزٰٰٓٓعنٍٰٰٓٓ   ٍٰٰٓٓ

دٰٓ  ٍ 

ٰٰٓٓمحٰٓ بنٰٰٓٓمٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓهشآٰعنٰٓ

ٰٓ ٍ ٰٓمٍٰٓ 

دٰٓ  ٍ 

ثن اٍ ٰٓ  ٍ ٰٰٓٓبنٰٰٓٓاط ٰٓسب ٰٓأ ٍٰٰٰٓٓٓ 

 حدٰٓ

ٰٰٓٓآٰدٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓبٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓعٰٓ

لٍٰٓ ٰٓ لٰٓعٍٰٓ ٍٰٓ 

 ىٍ ٰٓ

 وآٰٰٓن آٰحد ث ٰٓ بنٰٰٓٓصلٰٓ

ٰٰٓٓسٰٓ ىعل ٰٓ

ٰٓ ٍ

لل ٰٰٰٓٓٓىٰٓصل ٰٓ مٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓلٍٰٓ ٰٰٓٓآٰلٰٓك ٰٰٓٓمٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓسل ٰٓ مٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓلٰٓ  ٍ  ٍٰٓ

ٰٓعل ٰٓ

يٰٓ لل ٰٓ وٰٰٰٓٓٓهٍٰٓ ٍٰٰٰٓٓٓ   ٍ   ٍ ٰٰٓٓلاٍ ٰٓقٰٓلٰٓ

 لٰٓوٍ ٰٓسر
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يٰٰٓٓرٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓه ٰٰٰٓٓٓيٰٓب ٰٓأ ٰٰٰٓٓٓعنٰٰٰٓٓٓلح ٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓصآٰ  ٍٰٓ

 آٰق ٰٰٰٓٓٓرة ٍٰٓ ٰٓ

عٰٓ

ٰٓنٰٓ

أ ٰٓ

ب ٰٓ

 ي

لمٰٰٰٓٓٓمسٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓلٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓآٰٰٓخاه ٰٓ ٰٰٓٓرٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓقٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓحٰٓي ٰٰٰٓٓٓنٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓأ ٰٰٰٓٓٓرٰٓ'ٍ ٰٰٓٓشٰٓ ٍ 

 أ ٰٓ

ٰٰٓٓمٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓآٰٰٓحسبٰٓ الٰٰٰٓٓٓمنٰٓ

 رئٍٰٓ ٰٓ

ٰٰٓٓود ٰٰٰٓٓٓرضه ٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓوعٰٰٰٓٓٓه ٰٓمال ٰٓ

 مه ٍ ٰٓ

ٰٰٓٓحٰٓ

ٰٰٓٓارٍٰٓ ٰٓ

 مٍٰٓ ٰٓ

ٰٰٓٓلٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓمسٍٰٓ ٰٰٓٓلٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓآٰ

 مٍٰٓ ٰٓ
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Washil bin Abdul A'la 
berkata, telah menceritakan kepada kami Asbath bin Muhammad dari 
Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah 
ia berkata, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Antara muslim satu dengan 
muslim yang lainnya adalah haram untuk merusak hartanya, harga 
dirinya serta darahnya. Cukuplah seorang muslim itu dikatakan buruk 
jika ia menghina saudaranya sesama muslim" (HR. Abu Daud). 



 

Faktor Penyebab 
- Keluarga 
- Lingkungan 

Sekolah 
- Karakteristik 

Internal 

Perundungan 

Dampak Fisik 

Coping Perilaku 

Perundungan 

Depresi 

Stress 

 
Jenis-Jenis 

Perundungan 
Verbal 
Fisik 
Relasional 
Cyber perundungan 

Kecemasan 
Pelaku 

Kesehatan Mental 

Korban 

54 
 

 
 

E. Kerangka Teori 
 

 

 

Sumber: Zakiyah, Maryam (2017) dan Hasanah (2020) 

Gambar 2.2 Kerangka Teori 



 

 
 
 

F. Kerangka Konsep 
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Gambar 2.2 Kerangka Konsep Pengaruh Perundungan Terhadap Kesehatan Mental 

Perundungan 

 
Jenis-Jenis 

Perundungan 
Verbal 
Fisik 
Relasional 
Cyber perundungan 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Menggunakan pendekatan analitik dengan desain cross sectional 

study. Pendekatan cross sectional digunakan untuk mempelajari hubungan 

hubungan faktor sebab dan akibat yang dilakukan dengan melakukan 

pendekatan, pengamatan atau mengumpulkan data yang dilaksanakan secara 

bersamaan dalam satu waktu atau disebut juga dengan point time approach 

(Notoatmodjo, 2018). Variabel sebab (independent) yaitu Perundungan dan 

variabel terikat (dependent) yaitu kesehatan mental remaja dan coping 

perilaku yang keduanya dilakukan pengukuran secara bersama-sama. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 
 

1. Tempat Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Jeneponto, Kecamatan 

Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. 

2. Waktu Penelitian 
 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober- November 
 

2023. 

 

C. Populasi dan Sampel 
 

1. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa di SMA Negeri 2 Jeneponto 

dengan populasi sebanyak 920 siswa dengan rincian kelas X terdiri 
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dari 315 siswa, kelas XI terdiri dari 307 siswa dan kelas XII terdiri dari 

298 siswa. 

2. Sampel dalam penelitian ini adalah bagian populasi yang dipilih 

dengan cara tertentu hingga dianggap dapat mewakili populasi 

dengan menggunakan metode acak (probability sampling) dimana 

semua unsur yang ada di populasi mempunyai peluang sama untuk 

diambil sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan 

metode multistage sampling. Multistage sampling dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Menentukan jumlah sampel yang diambil menggunakan rumus 

Slovin, sebagai berikut : 

n = N 
 

1 +𝑁(𝑑)2 

n= 920 

1+ 920 (0,05)2 

n= 920 

1 + 2,3 

n= 920 

3,3 

n= 279 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel atau jumlah responden 

N = Ukuran populasi 



 

 
e = Persentase batas toleransi kesalahan 5% = 0,05 

 
Berdasarkan hasil dari perhitungan tersebut maka dapat diketahui 

bahwa pada jumlah sampel penelitian yaitu 279 responden. 

b. Menentukan rincian jumlah sampel yang diambil berdasarkan 

multistage setiap kelasnya dengan rumus alokasi proportional. 

ni = Ni/N x n 
 

Keterangan: 
 

ni = jumlah anggota sampel menurut setiap stratum 

Ni = jumlah anggota setiap stratum 

n = jumlah sampel 
 

Adapun hasil jumlah sampel setiap kelas adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 3.1 Jumlah sampel setiap kelas 
 

Kelas Populasi Kelas Sampel 

X 315 96 

XI 307 93 

XII 298 90 

 

c. Responden dalam tiap kelas dipilih dengan metode systematic 

random sampling dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Menggunakan absensi sebagai acuan pengacakan sampel 
 

2) Memilih responden pertama secara acak 
 

3) Menentukan responden selanjutnya dengan pola kelipatan 3 

berdasarkan rumus jarak antar sampel setiap kelas 



 

 

D. Sumber Data 
 

1. Data Sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya, atau data yang 

diperoleh tidak langsung pada peneliti. Misalnya pada pihak kedua 

atau dari dokumen. 

2. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti 

dari responden dan data ini diperoleh dari pengisian kuesioner, 

wawancara, dan observasi secara langsung. 

E. Instrumen Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan 59ivariate59 kuesioner yang berisi 

sejumlah pertanyaan untuk memperoleh data yang akurat terhadap 

permasalahan yang diteliti. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang 

telah terstandarisasi oleh peneliti sebelumnya tentang variabel-variabel yang 

terkait dengan kejadian Perundungan. Selain itu, 59ivariate59 lain yang 

penting yakni alat penunjang yaitu kamera handphone yang merupakan 

bukti keberlangsungan kegiatan. 

F. Uji validitas dan Reliabilitas 
 

1. Uji Validitas adalah suatu ketepatan alat ukur tentang isi atau arti 

yang sebenarnya yang diukur. Dengan kata lain uji validitas digunakan 

untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Menurut 

Sugiyono (2010) menjelaskan validitas merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang 



 

 

dapat dilaporkan oleh peneliti. Pengujian ini menggunakan tingkat 

signifikansi 5%. 

2. Uji Reliabilitas adalah uji derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan 

yang ditunjukkan oleh 60ivariate60 pengukuran. Uji reliabilitas 

dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pernyataan yang 

disajikan dengan menggunakan program Excel Statistic analysis & 

SPSS 21. Perlihatkan konsistensi kuesioner. Uji reliabilitas dilakukan 

pada semua item pertanyaan pada dengan menggunakan 

menggunakan uji 60ivariate Cronbach Alpha (α). Denyan syarat nilai 

Cronbach Alpha > 0,60 . Hasil uji yang dilakukan pada semua item 

pertanyaan pada kuesioner ini menunjukkan nilai lebih besar dari 

0,60, hingga dapat diambil bahwa seluruh pertanyaan dalam variabel 

ini adalah 60ivariat. 

G. Teknik Pengolahan Data 
 

Pengolahan data dilakukan melalui tahap sebagai berikut : 
 

1. Editing (Mengedit Data) 
 

Tahap ini dilakukan pengecekan data yang telah terkumpul untuk 

memastikan data yang diperoleh terisi dan dibaca dengan baik. Editing 

dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data, pengisian kuesioner dan 

setelah data terkumpul. 

2. Scoring (Pemberian Skor) 
 

Peneliti melakukan proses penelitian jawaban responden/scoring 

merupakan  pemberian  skor  pada  semua  variabel  terutama  data 



 

 

klasifikasi untuk mempermudah dalam pengelolaan dan pemberian skor, 

dapat dilakukan sebelum atau setelah pengumpulan data dilakukan. 

3. Coding (Pemberian Data) 
 

Pada tahap ini peneliti mengubah atau menyederhanakan data hasil 

penelitian yang terkumpul dengan pemberian kode sehingga 

memudahkan dalam pengolahan data. 

4. Entry (Memasukkan Data) 
 

Data yang telah lengkap kemudian dimasukkan kedalam program 

SPSS sebelum dilakukan analisis data. 

5. Cleaning (Membersihkan Data) 
 

Melakukan pemeriksaan kembali pada data yang sudah dimasukkan 

kedalam program SPSS sebelum dilakukan analisis data. 

6. Tabulating (Penyajian Data) 
 

Menyajikan data yang telah dianalisis dalam 61ivar, yaitu 61ivar 

distribusi frekuensi. 

H. Teknik Analisis Data 
 

Analisis data adalah serangkaian proses analisis untuk 

mempertimbangkan, mengumpulkan, menyusun, menguraikan, dan 

mengkonfirmasi informasi dengan tujuan agar suatu masalah atau fenomena 

yang memiliki nilai sosial, ilmiah, dan logis. Analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji univariat dan 61ivariate. Univariat digunakan 

pada satu variabel dan melibatkan penelitian Uji ini digunakan untuk melihat 

gambaran kualitas dari setiap factor (Siyoto & Sodik, 2015).  Uji 61ivariate 



 

 

ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua faktor. Kedua faktor 

tersebut merupakan faktor utama, khususnya variabel pengaruh 

(perundungan) dan variabel berpengaruh (kesehatan mental dan coping 

perilaku perundungan remaja). Uji yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji chi square menggunakan SPSS karena yang diolah merupakan data 

kategorik serta untuk melihat pengaruh atau hubungan antar variabel. 



 

 

BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 
SMA Negeri 2 Jeneponto adalah salah satu satuan pendidikan 

dengan jenjang sekolah menengah atas yang bertempat di Jl. Daud Dg 

Lili No.17 Tanetea, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, 

Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan kodepos 92351. Posisi 

geografis SMA Negeri 2 Jeneponto ini terletak di -5,6268 Lintang dan 

119,6809 Bujur. Sekolah ini telah berdiri dan telah memiliki SK pendirian 

sejak tahun 1983 di bawa naungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

SMA Negeri 2 Jeneponto ini sama seperti sekolah SMA lainnya 

yang memiliki tiga tingkat kelas yaitu kelas X, XI dan XII, yang terdiri dari 

jurusan IPA dan IPS pada saat siswa telah berada di tingkat kelas XI. 

Adapun kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 2 Jeneponto adalah 

kurikulum SMA Merdeka untuk tingkat kelas X dan Kurikulum SMA 2013 

MIPA dan IPS untuk kelas XI dan Kelas XII sesuai dengan penjurusannya. 
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2. Karakteristik Responden Penelitian 
 

Tabel 4. 1 Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan 
Jenis Kelamin dan Tingkatan Kelas 

Karakteristik Responden 
Jumlah 

(N=279) 
Persentase 

(%) 
Jenis Kelamin   

Laki-Laki 68 24.4 
Perempuan 211 75.6 

Tingkat Kelas   

Kelas X 96 34.4 
Kelas XI 93 33.3 
Kelas XII 90 32.3 

Sumber: Data Primer, 2023   

 
Berdasarkan Tabel 4.1 Distribusi karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin responden paling banyak berjenis 

perempuan terdapat 211 responden (75.6%) sedangkan yang berjenis 

kelamin laki-laki terdapat 68 responden (24.4%). Karakteristik 

responden berdasarkan tingkat kelas yang paling banyak adalah kelas 

X terdapat 96 responden (34.4%) dan paling sedikit adalah kelas XII 

terdapat 90 responden (32.3%). 

3. Hasil Analisis Univariat 
 

a. Korban Perundungan 

Hasil penelitian terhadap 279 responden jenis perundungan 

yang paling banyak terjadi yaitu jenis perundungan verbal yang 

memiliki korban sebanyak 69 responden (24.7%). Jenis 

perundungan verbal tersebut berupa ejekan dan hinaan yang 

dirasakan oleh responden. Sedangkan jenis perundungan pada 

korban yang paling sedikit terjadi yaitu jenis perundungan fisik yang 
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terdiri dari 28 responden (10%). Jenis perundungan fisik ini berupa 

sentuhan fisik yaitu pukulan maupun tendangan, dan pemaksaan 

yang dirasakan oleh responden. Deskripsi hasil dapat dilihat pada 

table 4.2 berikut: 

 

Tabel 4. 2 Distribusi Jenis Perundungan pada Korban 
Perundungan 

Jenis Perundungan 
Jumlah 

(N=279) 
Persentase 

(%) 
Perundungan Verbal   

Bukan Korban 210 75.3 
Korban 69 24.7 

Perundungan Fisik   

Bukan Korban 251 90.0 
Korban Perundungan 28 10.0 

Perundungan Relasional   

Bukan Korban 235 84.2 
Korban 44 15.8 

Perundungan Cyber   

Bukan Korban 245 87.8 
Korban 34 12.2 

Korban Perundungan Secara Umum 
Bukan Korban 231 82.8 
Korban 48 17.2 

Sumber: Data Primer, 2023   

b. Pelaku Perundungan 

Hasil penelitian terhadap 279 responden bahwa jenis 

perundungan yang paling banyak dilakukan oleh pelaku 

perundungan adalah jenis perundungan verbal yang terdiri pelaku 

sebanyak 55 responden (19.7%). Jenis perundungan verbal ini 

berupa ejekan dan hinaan yang dilakukan oleh pelaku perundungan. 

Adapun pelaku perundungan paling sedikit yaitu pada jenis 

perundungan cyber yang terdiri dari 28 responden (10%). Jenis 
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perundungan cyber ini berupa mengirimkan pesan dengan bahasa 

yang kasar, penghinaan di media sosial, penyebaran rahasia dan foto 

pribadi serta pengucilan di grup media sosial. Hal tersebut dapat 

dilihat pada deskripsi table 4.3 berikut: 

 

Tabel 4. 3 Distribusi Jenis Perundungan pada Pelaku 
Perundungan 

Jenis Perundungan 
Jumlah 

(N=279) 
Persentase 

(%) 
Perundungan Verbal   

Bukan Pelaku 224 80.3 
Pelaku 55 19.7 

Perundungan Fisik   

Bukan Pelaku 243 87.1 
Pelaku 36 12.9 

Perundungan Relasional   

Bukan Pelaku 237 84.9 
Pelaku 43 15.1 

Perundungan Cyber   

Bukan Pelaku 251 90 
Pelaku 28 10 

Pelaku Perundungan Secara Umum 
Bukan Pelaku 237 84.9 
Pelaku 42 15.1 

Sumber: Data Primer, 2023   

 
c. Crosstab Korban Perundungan dan Pelaku Perundungan 

 
Hasil penelitian menunjukkan data crosstab korban perundungan 

dan pelaku perundungan yaitu dari 279 total responden, terdapat 

237 responden yang bukan korban perundungan dan diantaranya 

terdapat 206 responden (89.2%) yang bukan pelaku perundungan, 

dan 25 responden (10.8%) yang merupakan pelaku perundungan. 

Sedangkan dari 42 responden yang merupakan korban perundungan 

terdapat 31 responden (64.6%) yang bukan pelaku perundungan, 
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dan 17 responden (35.4%) yang merupakan pelaku perundungan. 

Hal tersebut dapat dilihat pada table 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Crosstab Korban Perundungan dan Pelaku Perundungan 
 

 

 Kategori Pelaku Perundungan 
Total Kategori 

Korban 

Perundungan 

  

Bukan Pelaku 

Perundungan 

Pelaku 

Perundungan 

  

 n % n % N % 

Bukan Korban 

Perundungan 
206 89.2 25 10.8 237 100 

Korban 

Perundungan 
31 64.6 17 35.4 42 100 

Total 237 84.9 42 15.1 279 100 

Sumber: Data Primer, 2023 
 

d. Kesehatan Mental 
 
 

Tabel 4.5 Distribusi Kondisi Kesehatan Mental Responden 
Berdasarkan Tingkat Kecemasan dan Stress 

Kesehatan Mental Responden 
Jumlah 

(N=279) 
Persentase 

(%) 
Kecemasan   

Normal 77 27.6 
Sedang 81 29 
Parah 121 43.4 

Stress   

Normal 142 50.9 
Sedang 96 34.4 
Parah 41 14.7 

Sumber: Data Primer, 2023   

Berdasarkan tabel 4.5 kondisi kesehatan mental responden yang 

menunjukkan kondisi kesehatan mental berupa tingkat kecemasan 

responden paling banyak adalah kondisi parah terdapat 121 responden 
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(43.4%), sedangkan paling sedikit yaitu kecemasan tingkat normal 

terdapat 77 responden (27.6%). Berdasarkan kondisi kesehatan mental 

responden berupa tingkat stress paling banyak responden yang tingkat 

stresnya normal terdapat 142 responden (50.9%), sedangkan paling 

sedikit yaitu stress tingkat parah terdapat 41 responden (14.7%). 

e. Coping Perilaku Perundungan 
 
 

Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Coping 
Perilaku Perundungan 

Jenis Coping Perilaku 
Perundungan 

Jumlah 
(N=279) 

Persentase 
(%) 

Coping Perilaku Berfokus 
pada Masalah 

116 41.6 

Coping Perilaku Berfokus 
pada Emosi 

134 48 

Coping Perilaku Seimbang 
antara Fokus pada Masalah 
dan Emosi 

 
29 

 
10.4 

Sumber: Data Primer, 2023   

Berdasarkan Tabel 4.6 distribusi jenis coping perilaku responden 

paling banyak yaitu jenis coping perilaku yang berfokus pada emosi 

terdapat 134 responden (48%), dan paling sedikit yaitu coping perilaku 

seimbang antara fokus pada masalah dan emosi yaitu terdapat 29 

responden (10.4%). 

4. Hasil Analisis Bivariat 

a. Hubungan Perundungan pada Korban terhadap Kesehatan 

Mental Berupa Kecemasan Responden 

Hasil penelitian Hubungan Perundungan pada Korban terhadap 

Kesehatan mental berupa kecemasan yaitu dari 279 total responden, 

terdapat 231 responden yang bukan  korban perundungan paling 
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banyak 88 responden (38.1%) berada pada kategori kecemasan parah 

dan yang paling sedikit 70 responden (30.3%) kategori kecemasan 

normal. Sedangkan dari 48 responden yang merupakan korban 

perundungan paling banyak responden dengan kategori kecemasan 

parah yaitu 33 responden (68.8%) dan paling sedikit 7 responden 

(14.6%) dengan kategori kecemasan normal. Hasil uji chi square 

dengan person chi square menunjukkan nilai p-value yaitu 0.000<0.05 

sehingga perundungan pada korban memiliki hubungan dengan 

kondisi kesehatan mental berupa kecemasan pada responden. Hal 

tersebut dapat dilihat pada deskripsi tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Hubungan Perundungan (Korban) terhadap 

Kesehatan Mental Berupa Kecemasan Responden 

 
Kategori Kategori Kecemasan Total p- 

Korban 

Perundungan 

Normal Sedang Parah 
value 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Primer, 2023 

 
b. Hubungan Perundungan pada Korban terhadap Kesehatan 

Mental Berupa Stress Responden 

Hasil penelitian Hubungan Perundungan pada Korban terhadap 

Kesehatan mental berupa stress yaitu dari 279 total responden, 

 n % n % n % N %  

Bukan 
Korban 

Perundungan 

 
70 

 
30.3 

 
73 

 
31.6 

 
88 

 
38.1 

 
231 

 
100 

 

Korban         0.00 

Perundungan 
7 14.6 8 16.7 33 68.8 48 100 0 

Total 77 27.6 81 29 121 43.4 279 100  
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terdapat 231 responden yang bukan korban perundungan paling 

banyak 130 responden (56.3%) yang dengan kategori stress normal, 

dan paling sedikit 29 responden (12.6%) kategori stress parah. 

Sedangkan dari 48 responden yang merupakan korban perundungan 

paling banyak 24 responden (50%) kategori stress sedang, dan 

masing-masing terdapat 12 responden (25%) dengan kategori stress 

normal dan parah. Hasil uji chi square dengan person chi square 

menunjukkan nilai p-value yaitu 0.000<0.05 sehingga perundungan 

pada korban memiliki hubungan dengan kondisi kesehatan mental 

berupa stress pada responden. Hal tersebut dapat dilihat pada 

deskripsi tabel berikut: 

Tabel 4.8 Hubungan Perundungan (Korban) terhadap 
Kesehatan Mental Berupa Stress Responden 

 

Kategori 

Korban 
Perundungan 

 Kategori Stress  Total -value 

Normal Sedang Parah    

n % n % n % N %  

Bukan 

Korban 
Perundungan 

 
130 

 
56.3 

 
72 

 
31.2 

 
29 

 
12.6 

 
231 

 
100 

 

Korban 

Perundungan 

        0.000 

12 25 24 50 12 25 48 100  

Total 142 50.9 96 34.4 41 14.7 279 100  

Sumber: Data Primer, 2023 
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c. Hubungan Perundungan pada Pelaku terhadap Kesehatan 

Mental Berupa Kecemasan Responden 

 
Tabel 4.9 Hubungan Perundungan pada Pelaku terhadap 

Kesehatan Mental Berupa Kecemasan Responden 
 

Kategori 

Pelaku 

Perundungan 

 Kategori Kecemasan  Total -value 

Normal Sedang Parah    

n % n % n % N %  

Bukan Pelaku 

Perundungan 
66 27.8 70 29.5 101 42.6 237 100 

 

Pelaku 

Perundungan 
11 26.2 11 26.2 20 47.6 42 100 

0.827 

Total 77 27.6 81 29 121 43.4 279 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

 
Berdasarkan Tabel 4.9 Hubungan Perundungan pada pelaku 

terhadap kesehatan mental berupa kecemasan yaitu dari 279 total 

responden, terdapat 237 responden yang bukan pelaku perundungan 

paling banyak 101 responden (42.6%) dengan kategori kecemasan 

parah, dan paling sedikit terdapat 66 responden (27.8%) dengan 

kategori kecemasan normal, Sedangkan dari 42 responden yang 

merupakan pelaku perundungan paling banyak 20 responden (47.6%) 

dengan kategori kecemasan parah, dan masing-masing terdapat 11 

responden (26.2%) pada kategori kecemasan normal dan sedang. Hasil 

uji chi square dengan person chi square menunjukkan nilai p-value yaitu 

0.827> 0.05 sehingga perundungan pada pelaku tidak memiliki 

hubungan dengan kondisi kesehatan mental berupa kecemasan pada 

responden. 
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d. Hubungan Perundungan pada Pelaku terhadap Kesehatan 

Mental Berupa Stress Responden 

 
Tabel 4.10 Hubungan Perundungan pada Pelaku terhadap 

Kesehatan Mental Berupa Stress Responden 
 

 

 
Kategori 

Kategori Stress 
Total 

Pelaku   -value 

Perundungan Normal Sedang Parah 
 

 n % n % n % N %  

Bukan Pelaku 

Perundungan 
126 53.2 80 33.8 31 13.1 237 100 

 

Pelaku 
Perundungan 

 

16 
 

38.1 
 

16 
 

38.1 
 

10 
 

23.8 
 

42 
 

100 
0.101 

Total 142 50.9 96 34.4 41 14.7 279 100  

Sumber: Data Primer, 2023 
 

Berdasarkan Tabel 4.10 Hubungan Perundungan pada pelaku 

terhadap Kesehatan mental berupa stress yaitu dari 279 total responden, 

terdapat 237 responden yang bukan pelaku perundungan paling banyak 

terdapat 126 responden (53.2%) yang kategori stress normal, dan paling 

sedikit terdapat 31 responden (13.1%) kategori stress parah. Sedangkan 

dari 42 responden yang merupakan pelaku perundungan terdapat 

masing-masing 16 responden (38.1%) pada kategori stress normal dan 

sedang, dan paling sedikit 10 responden (23.8%) dengan kategori stress 

parah. Hasil uji chi square dengan person chi square menunjukkan nilai p- 

value yaitu 0.101>0.05 sehingga perundungan pada korban tidak 

terdapat hubungan dengan kondisi kesehatan mental berupa stress pada 

responden. 
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e. Hubungan Perundungan (Korban) terhadap Coping Perilaku 

Perundungan 

 
Tabel 4.11 Hubungan Perundungan (Korban) terhadap Coping 

Perilaku Perundungan 
 

Kategori Coping Perilaku 
  

Total 

p- 

value 

Kategori 

Korban 

Perundungan 

   
Fokus 

pada 
Masalah 

Fokus 

pada 

Emosi 

Fokus 

Masalah = 

Emosi 

   

 n % n % n % N %  

Bukan 

Korban 

Perundungan 

 
97 

 
42 

 
106 

 
45.9 

 
28 

 
12.1 

 
231 

 
100 

 

        0.015 

Korban 

Perundungan 
15 31.3 32 66.7 1 2.1 48 100 

 

Total 116 41.6 134 48 29 10.4 279 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

 
Berdasarkan Tabel 4.11 Hubungan Perundungan pada korban 

terhadap coping perilaku yaitu dari 279 total responden, terdapat 231 

responden yang bukan korban perundungan paling banyak terdapat 

106 responden (45.9%) kategori coping perilaku fokus pada emosi, dan 

paling sedikit 28 responden (12.1%) kategori coping perilaku seimbang 

antara fokus pada masalah dan emosi. Sedangkan dari 48 responden 

yang merupakan korban perundungan terdapat paling banyak 32 

responden (66.7%) kategori coping perilaku fokus pada emosi, dan 

paling sedikit 1 responden (2.1%) kategori coping perilaku seimbang 
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antara fokus pada masalah dan emosi. Hasil uji chi square dengan person 

chi square menunjukkan nilai p-value yaitu 0.015< 0.05 sehingga 

perundungan pada korban memiliki hubungan dengan coping perilaku 

perundungan pada responden. 

f. Hubungan Perundungan (Pelaku) terhadap Coping Perilaku 

Perundungan 

 
Tabel 4.12 Hubungan Perundungan (Pelaku) terhadap Coping 

Perilaku Perundungan 
 

Kategori Coping Perilaku  
Total 

p- 

value 

Kategori 

Pelaku 

Perundungan 

   
Fokus 

pada 

Masalah 

Fokus 

pada 
Emosi 

Fokus 

Masalah 
= Emosi 

   

 n % n % n % N %  

Bukan Pelaku 

Perundungan 
96 40.5 114 48.1 27 11.4 237 100 

 

Pelaku 

Perundungan 
20 47.6 20 47.6 2 4.8 42 100 

0.378 

Total 116 41.6 134 48 29 10.4 279 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

 
Berdasarkan Tabel 4.12 Hubungan Perundungan pada pelaku 

terhadap coping perilaku yaitu dari 279 responden, terdapat 237 

responden yang bukan pelaku perundungan paling banyak terdapat 114 

responden (48.1%) kategori coping perilaku fokus pada emosi, dan paling 

sedikit terdapat 27 responden (11.4%) kategori coping perilaku seimbang 

antara fokus pada masalah dan emosi. Sedangkan dari 42 responden yang 

merupakan pelaku perundungan terdapat masing-masing 20  responden 
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(47.6%) yang kategori coping perilaku fokus pada masalah dan fokus 

pada emosi, dan paling sedikit terdapat 2 responden (4.8%) kategori 

coping perilaku seimbang antara fokus pada masalah dan emosi. Hasil uji 

chi square dengan person chi square menunjukkan nilai p-value yaitu 

0.378> 0.05 sehingga perundungan pada pelaku tidak memiliki hubungan 

dengan coping perilaku perundungan pada responden. 

B. Pembahasan 
 

1. Perilaku Perundungan Remaja di SMA Negeri 2 Jeneponto 

Perundungan yang dapat disebut juga sebagai penindasan, 

perisakan atau pengintimidasian adalah suatu tindakan kekerasan, 

ancaman atau paksaan untuk mengintimidasi orang yang lebih lemah. 

Perilaku seperti ini bias menjadi suatu kebiasaan bahkan menjadi 

ketidakseimbangan sosial. Perilaku perundungan ini pada umumnya 

terjadi pada remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa yang menyebabkan banyak perubahan 

baik secara fisik maupun secara psikologis. Ketidakstabilan psikologis 

remaja dapat menyebabkan remaja menjadi pelaku maupun menjadi 

korban perundungan dan mengakibatkan gangguan emosional, banyak 

yang merasa kesepian, kesulitan dalam mendapatkan teman dan 

mendapat nilai yang cenderung rendah (Rahmah, 2021). 

Perundungan itu sendiri terdiri beberapa jenis diantarannya 

perundungan  verbal,  fisik, relasional  dan  cyber.  Hasil  penelitian 
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menunjukkan jenis perundungan yang paling banyak terjadi di SMA 

Negeri 2 Jeneponto adalah jenis perundungan verbal. Dimana paling 

banyak responden yang menjadi korban perundungan verbal 

mendapatkan panggilan nama yang membuatnya malu dan paling 

rendah responden yang mendapatkan ejekan oleh teman-temannya 

karena nilai mereka yang lebih baik. Data meunjukkan bahwa dari 279 

responden terdapat 9 yang merupakan korban perundungan verbal. 

Jenis perundungan yang paling sedikit terjadi di SMAN Negeri 2 

Jeneponto adalah perundungan fisik. Perundungan ini dilakukan 

melibatkan tindakan fisik, berupa pukulan, perlakuan secara kasar, 

menendang, bahkan memaksa melakukan hal yang tidak disukai. Data 

menunjukkan bahwa dari 279 responden terdapat 28 responden yang 

merupakan korban perundungan fisik. Secara umum korban 

perundungan di SMA Negeri 2 Jeneponto rata-rata mendapatkan 

perlakuan berupa panggilan yang membuat responden malu diejek, dan 

dipandang sinis. Terdapat 27 responden yang selalu dipanggil 

menggunakan nama yang membuatnya malu serta paling banyak 

responden yang tidak pernah diejek karena nilai mereka yang lebih baik 

yaitu terdapat 136 responden. 

Selain daripada aspek korban perundungan, pelaku perundungan 

juga perlu mendapatkan perhatian. Perundungan yang merupakan suatu 

perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja oleh di pelaku baik satu 
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orang maupun lebih dengan kurun waktu yang cukup lama kepada 

korban yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dengan adanya 

perilaku perunudngan, di pelaku tidak segan untuk mencaci maki seta 

melakukan hal yang tidak seharusnya kepada korban (Wahani et al., 

2022). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pelaku perundungan 

di SMA Negeri 2 Jeneponto paling banyak terjadi adalah kasus 

perundungan verbal yaitu perundungan yang dilakukan secara lisan 

berupa perkataan atau ungkapan sebanyak 55 pelaku dari 279 

responden. Sedangkan jenis perundungan paling sedikit pelakunya 

adalah perundungan cyber yaitu perundungan yang dilakukan di media 

sosial. Namun secara umum pelaku perundungan pada penelitian 

terdapat 42 responden. 

Ketika menjadi pelaku perundungan tidak jarang anak tersebut 

menjadi bangga terhadap dirinya, anak merasa dirinya lebih dari orang- 

orang (Almizri et al., 2022). Adapun analisis bentuk tindakan yang 

dilakukan pelaku pada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden yang menjadi pelaku perundungan memanggil temannya 

dengan panggilan yang membuat temannya malu, mengejek temannya 

serta memandang sinis terhadap temannya. Paling banyak responden 

yang memanggil temannya dengan panggil yang membuat temannya 

malu, bahkan hal yang semacam itu dianggap biasa saja dan terus 
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dibiarkan. Paling banyak pula responden yang tidak pernah meminta 

uang atau barang temannya secara paksa yaitu terdapat 215 responden 

yang tidak pernah dari 279 responden. 

Peneliti berasumsi bahwa siswa-siswi di SMA terkadang menggap 

sepele suatu perbuatan yang dilakukannya bahkan tanpa menyadari 

bahwa perilaku yang dilakukan adalah bagian dari perundungan, hal 

yang seperti itu jika terus dibiarkan tentu dapat berdampak buruk baik 

bagi korban maupun bagi pelaku perundungan. Adapun dampak 

perundungan pada pelaku yaitu pelaku dapat merasa malu, dalam 

lingkungan sosial pun pelaku akan merasa terhukum seperti dikucilkan, 

dan besar kemungkinan nantinya pelaku perundungan berpotensi 

menjadi seorang criminal (Kusuma, 2022). Selain daripda itu pelaku juga 

tidak dapat mengembangkan hubungan yang baik, kurang cakap untuk 

memandang dari persfektif lain, sulit untuk berempati, menganggap 

dirinya kuat dan disukai sehingg dapat mempengaruhi pola hubungan 

sosialnya di masa yang akan dating (Bintari, 2022) 

Menurut ajaran Islam, tidak ada hukuman spesifik yang dijatuhkan 

kepada pelaku perundungan. Namun, Islam secara tegas melarang 

tindakan perundungan atau bullying karena bertentangan dengan nilai- 

nilai agama yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan perlakuan baik 

terhadap sesama. Islam mengajarkan untuk saling menghormati, 

menjaga martabat, dan memperlakukan orang lain dengan baik. 
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Dalam pelaksanaannya, jika terjadi perundungan dalam 

masyarakat Muslim, penyelesaiannya dapat melalui pendekatan 

pendidikan, nasihat, dan pembinaan moral. Islam mendorong 

pendekatan yang penuh kasih sayang dan pengertian untuk 

memperbaiki perilaku pelaku perundungan, menghilangkan sikap 

agresif, dan memperbaiki hubungan antarindividu. Penting untuk 

dipahami bahwa Islam menekankan pentingnya akhlak yang baik dan 

perlakuan yang adil terhadap sesama. Oleh karena itu, dalam menangani 

kasus perundungan, ajaran Islam lebih menitikberatkan pada 

pendekatan edukatif dan moral daripada hukuman fisik atau sanksi 

tertentu (Sari, 2017). 

2. Hubungan Perundungan (Korban) terhadap Kesehatan Mental 

Berupa Kecemasan pada Responden 

Korban Perundungan perlu mendapatkan perhatian khusus dari 

semua kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan sebagian besar 

tindakan perundungan terjadi di lingkungan sekolah yang dapat 

berdampak pada kesehatan mental siswa di sekolah. Kesehatan mental 

ini berupa tekanan psikologis yang dapat berpengaruh besar dalam 

kehidupan seseorang. Kesehatan mental tersebut dapat berupa rasa 

cemas atau kecemasan pada diri seseorang yang mendapatkan perilaku 

perundungan (Faizah & Amna, 2017). 

Menurut UNICEF cemas adalah perasaan yang timbul ketika 

seseorang khawatir atau takut akan sesuatu. Rasa takut dan khawatir 
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adalah hal yang manusiawi, setelah beberapa waktu akan merasa lebih 

tenang dan nyaman. Rasa khawatir dan takut dalam batasan tertentu 

dapat membantu menjaga diri bahkan melindungi dari marabahaya. Akan 

tetapi ada kalanya rasa cemas akan membuat keadaan menjadi lebih 

buruk dan membuat kewalahan apalagi jika hal tersebut berkepanjangan 

(UNICEF, 2022) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mengalami kondisi kesehatan mental dengan kecemasan tingkat parah 

baik pada korban maupun yang bukan korban perundungan, hal tersebut 

dikarenakan banyak faktor lain yang dapat memicu terjadinya kecemasan 

pada seseorang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar 

pula korban perundungan mengalami tingkat kecemasan parah. Selain itu 

responden paling sedikit mengalami kondisi kecemasan normal baik pada 

korban perundungan maupun yang bukan korban perundungan. Hal 

tersebut disebabkan kondisi kecemasan dapat terjadi pada siapa saja 

tergantung pada kondisi yang dihadapi seseorang. 

Terdapat berbagai tanda atau ciri yang menunjukkan seseorang 

mengalami kecemasan, pada penelitian diperoleh hasil kuesioner 

menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan responden mengalami ciri 

merasa kelelahan dan rasa cemas yang berlebih dalam situasi tertentu 

namun bisa merasa lega, namun bisa merasa lega jika hal atau situasi 

tersebut berakhir, selain itu rata-rata responden juga merasa mudah 
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panik. Paling banyak responden selalu mengalami berkeringat berlebih 

misalnya pada tangan tanpa adanya stimulasi oleh cuaca atau aktifitas fisik 

yang terdapat 62 responden. Dan paling banyak responden yang tidak 

pernah mengalami kesulitan menelan sebanyak 165 responden dari 279 

total responden. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berasumsi bahwa selain 

korban perundungan pun dapat mengalami kondisi kecemasan, baik 

sedang maupun parah, karena penyebab kecemasan tidak hanya berfokus 

satu sumber yaitu perundungan. Namun pada korban perundungan 

sebagian besar mengalami kecemasan parah karena adanya tekanan yang 

diperoleh dari perilaku perundungan.Selain daripada aspek perundungan 

ciri dari kecemasan itu sendiri terkadang dianggap bukanlah sesuatu yang 

sangat mengganggu. Meskipun demikian kecemasan bukanlah hal yang 

bisa terus disepelekan, Dampak dari perundungan itu sendiri dimulai dari 

kecemasan sampai dengan mengalami depresi berat, selain itu kecemasan 

juga salah dampak kekhawatiran dan ketidakberdayaan dari perilaku 

perundungan (Rahmah, 2021). 

Hasil uji chi square dengan person chi square menunjukkan nilai p- 

value yaitu 0.000<0.05 sehingga perundungan pada korban memiliki 

hubungan dengan kondisi kesehatan mental berupa kecemasan pada 

responden. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut dikarenakan 
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sebagian besar responden yang merupakan korban perundungan 

mengalami kecemasan parah. 

Saat emosi negatif muncul pada diri seseorang cenderung akan 

berakibat kecemasan akibat adanya kekhawatiran akan bahaya yang tidak 

terduga di masa yang akan datang. Kecemasan ini merupakan responden 

emosional terhadap penilaian sesuatu yang subjektif yang menyebabkan 

munculnya rasa was-was (khawatir) dan pada umumnya disertai gejala- 

gejala otonomik yang berlangsung beberapa waktu. Kecemasan yang 

berlebihan dapat menyebabkan depresi yang berdampak kelemahan, 

kelelahan, nafsu makan menurun atau meningkat, insomnia, penurunan 

motivasi, serangan panic komorbiditas dan penyakit penyerta pada sistem 

kardiovaskular, pernapasan dan genitourinary, bahkan pada pria lebih 

sering menyalahkan alkohol dan zat psikoaktif akibat dari rasa cemas yang 

menimbulkan depresi tersebut (Rahmy, 2021) 

Penelitian ini sejalan dengan hal yang dikemukakan oleh (Anwar & 

Tuna, 2022) bahwa peserta didik yang merupakan korban perundungan 

memiliki posisi yang tidak berdaya pada saat dianiaya, mereka sering 

mengalami kecemasan atau ketakutan saat dirundung da melihat orang 

lain dirundung serta merasa keamanan diri mereka rendah. Selain itu 

pendukung lain menyatakan bahwa kondisi kecemasan pada diri 

seseorang dapat diakibatkan kondisi psikologi atau tekanan dari luar yang 

dapat berupa perundungan dari lingkungan sekitar (Salvia, 2021). 
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Berkaitan dengan korban perundungan terhadap kecemasan pada 

diri seseorang. Menurut psikologis islam, kecemasan dijelaskan di dalam 

Al Quran sebagai emosi takut. Larangan melakukan perundungan telah 

tertuang di dalam QS al Hujurat/49: 11 yaitu: 

ءٰٰٰٓٓٓسا  ٰٓ ٰٰٓٓوٰٓ ءٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓسا  ٰٓ 'ن ٰٰٰٓٓٓمنٰٓ' ٍ 

ٰٓ ٍٰٓ ٍ
ٰٓلٰٓ

 ٍ ٰٓن

ٰٰٓٓنٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓمٰٓ'

ٰٰٓٓهٍٰٓ ٰٓ

 مٍٰٓ ٰٓ

ٰٰٓٓيٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓخٰٓ

 ارٍٰٓ ٰٓ
ىٰٰٰٓٓٓعسٰٓ  ٍ ٰٰٓٓوٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓق ٰٰٰٓٓٓمنٰٓ' آٰٰ۟ٓوٰٓون ٰٓك ٰٓي ٰٰٓٓنٰٓأ ٍٰٰٓٓ 

 مٍٰٓ ٰٓ

ٰٰٓٓوٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓق ٰٰٰٓٓٓرٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓسخٰٓ

 مٍٰٓ ٰٓ

لٰٓ  ٍٰٰٓٓ

 ي ٰٓ

ٰٰٓٓوٰٓمن ٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓءآٰ

ٰٓ  آٍٰ۟

ٰٰٓٓٱل ٰٰٰٓٓٓهآٍٰ ٰٰٰٓٓٓي ٰٓأ ٰٓ

ذين  ٍ 

 

ٰٰٓٓٱٰٰٓٓمٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓسٰٓلٍٰٓ ٰٓٱٰٓسٰٓ

 قٰٓوٍ ٰٓسٍٰٓ ٰٓفلٍٰٓ ٰٓ

ٰٰٓٓبٰۖٓ

ٍ ٰٓب

 ٍ ٰٓئ

لٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓوٰٓ ٍٰٰٓٓ ٰٓبٰٓآٍٰ ٰٓنٍٰٓ ٰٓتٍٰٓ 

ٰٰٰٓٓٓوزٍٰٓ ٰٓ ٰٰٓٓٱٍ ٰٓبٰٰٓٓآٍٰ۟

لٍٰٓ ٰٓ  ٍ ٰٓقٰٓ’ٰٰٓٓلٍٰٓ ٍٰٰٰٓٓٓ ٍٰٓ 

لٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓوٰٓ مٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓسك ٰٓ ٰٰٓٓلٍٰٓ ٍٰٰٰٓٓٓ ٰٓتٍٰٰٰٓٓٓ 

ٰٰٰٓٓٓوٰٰٓٓ  ٰٓزٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓمٍٰٓ ٰٓ
ٰٰٓٓآٍٰ۟

 ٍ ٰٓفٰٓنٍٰٓ ٰٓأ

ٰٰٓٓنٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓمٰٓ'

 ٰٰٓۖٓنٰٓهٍٰٓ ٰٓ

ٰٰٓٓيٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓخٰٓ

 ارٍٰٓ ٰٓ
ىٰٰٰٓٓٓعسٰٓ  ٍ  نك ٰٓي ٰٰٰٓٓٓنٰٓأ ٍٰٰٰٓٓٓ 

ٰٓ ٍ ٍٰٰٓٓ ٰٓهٰٰٓٓكٰٓ نومٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓلٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓظٍٰٓ 

 لٰٓٱٰٰٓٓمٍٰٓ ٰٓ

ٰٓبٰٓ

أٍٰٓ ٰٓف

ٰٓ ٍٰٓ ٰٰٓٓوٍٰٓ۟

ٍ ٰٓلٰٓ’
ٰٓ ٍ

ٰٓ  ٍ
 ٍ ٰٓئ

ٰٰٓٓنمٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓوٰٓ

ٍ ٰٓلٰٓ ٰٰٓٓمٍٰٓ ٍٰٰٰٓٓٓ 

 ٍ ٰٓتٍ ٰٓي

ٍٰٰٓٓ ٰٰٰٓٓٓٱٰٓد ٰٓعٍ ٰٓب

لٍٰٓ ٰٓ  ٰٓ ٰٓنٰٓمٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓ’ٰٰٓٓيٍٰٓ 

 

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
mengolok-olok suatu kaum terhadap kaum (laki-laki) yang lain 
karena boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka 
(yang mengolok-olok) dan jangan pula para perempuan (mengolok- 
olok) perempuan lain, karena boleh jadi perempuan (yang diolok- 
olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Janganlah 
kamu saling memamnggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk- 
buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah 
beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah 
orang-orang yang zalim. 

Berdasarkan tafsir ibnu katsir Allah swt melarang menghina orang 

lain, yakni meremehkan dan mengolok olok mereka. Hal tersebut dilarang 

karena barangkali orang yang diremehkan lebih tinggi kedudukannya di 

sisi Allah dan lebih disukai olehNya daripda orang yang meremehkan. 

Secara nas larangan ditujukan kepada kaum laki-laki, lalu diiringi dengan 

larangan yang ditujukan kepada kaum wanita. Laranga-laranga tersebut 

dapat berupa celaan melalui perbuatan atau al-hamz dan ungkapan celaan 
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lisan atau al-lamz. Pada ayat ini meembahas tentang perilaku yang 

menentang hak dan meremehkan orang lain. 
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Asbabun Nuzul QS al Hujurat/49: 11 yaitu pemilik kitab sunnah 

yang empat telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Jubair Ibnu 

Dahhak yang telah menceritakan, bahwa seseorang diantara kami pasti 

memiliki dua atau tiga nama, maka orang lain memanggil sebagian dari 

nama-nama itu dengan maksud membuatnya jengkel, lalu turunlah ayat 

ini. 

Menurut riwayat yang lain ayat tersebut melarang untuk menghina 

orang lain. Dalam potongan ayat berikutnya Ibnu Katsir menafsirkan dan 

janganlah kamu mencelah orang lain, yakini meremehkan orang lain dan 

mencela mereka, berbuat melampaui batas terhadap mereka dan berjalan 

kesana kemari menyebar fitnah, mengadu domba, yaitu mencela dengan 

lisan. Kemudian potongan ayat berikutnya berisi jangnlah kamu 

memanggil orang lain dengan gelar yang buruk tidak enak di dengar oleh 

yang bersangkutan. Potongan ayat ini adalah kata fasiq mencerminkan 

perilaku orang-orang jahiliyah (Lukman, 2021). 

Ayat tersebut menegaskan larangan berbuat perilaku perundungan 

dengan berbagai jenisnya. Perilaku perundungan dapat mempengaruhi 

kesehatan mental seseorang salah satunya salah adalah kecemasan. 

Kecemasan pada diri seseorang menjadi bagian dari cobaan. Apabila 

seorang manusia termasuk remaja ditimpa ujian/cobaan dengan 

mengalami rasa sedih dan gundah merupakan hal yang lumrah. Namun 

setiap perasaan tersebut perlu dikontrol agar tidak berlebihan karena 

perasaan  yang  berlebihan  tentunya  akan  menimbulkan  penyakit. 
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Kecemasan yang merupakan salah satu dampak dari perundungan juga 

perlu dicegah sehingga tidak berdampak parah (Rahmy, 2021) 

3. Hubungan Perundungan (Korban) terhadap Kesehatan Mental 

Berupa Stress pada Responden 

Perundungan jika terus dibiarkan berdampak negatif terhadap 

perkembangan anak dan menimbulkan masalah lain dalam kehidupan 

anak terutama pada korban perundungan. Salah satu dampak yang 

ditimbulkan dari perundungan adalah adanya gangguan kesehatan mental 

pada korban perundungan yaitu dapat berupa stress (Putri et al., 2023). 

Stress menurut UNICEF adalah perasaan yang umum dapat seseorang 

rasakan saat berada di bawah tekanan, merasa kewalahan, atau kesulitan 

menghadapi suatu situasi. Stress yang dalam batas tertentu bisa 

berdampak positif dan memotivasi kita untuk mencapai suatu tujuan. 

Namun stress yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap suasana 

hati, kesehatan mental dan fisik dan hubungan antar manusia 

(UNICEF,2022). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mengalami kondisi kesehatan mental dengan tingkat stress normal yang 

berarti sebagian besar responden masih mampu mengendalikan diri dari 

stress sehingga termasuk pada kategori normal. Namun, meskipun 

demikian masih terdapat responden yang mengalami tingkat stress 

sedang bahkan parah yang disebabkan karena kondisi atau keadaan yang 

masih belum bisa responden kendalikan. Hal tersebut dirasakan oleh 
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korban perundungan maupun yang bukan korban perundungan. Kondisi 

stress dapat terjadi pada siapa saja termasuk remaja sekolah menengah 

atas seperti responden pada penelitian ini. 

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh data bahwa hanya sebagian 

kecil responden yang bukan korban perundungan mengalami stress dan 

sebagian besar dalam kondisi normal. Sedangkan pada korban 

perundungan sebagian besar berada pada kondisi stress sedang. Peneliti 

berasumsi bahwa hal tersebut dikarenakan kondisi yang masih bisa 

ditangani oleh korban perundungan terhadap perilaku perundungan yang 

diperolehnya. Meskipun demikian masih terdapat korban yang mengalami 

stres parah. 

Rata-rata responden pada penelitian ini merasa mudah marah dan 

tidak sabaran yang merupakan salah satu tanda atau ciri seseorang 

mengalami stress, hal ini didukung bahwa paling banyak responden yang 

selalu merasa menjadi marah karena hal-hal kecil atau sepele yang 

terdapat 57 responden. Aspek penilaian stress lain diantaranya yaitu sulit 

mentoleransi gangguan terhadap hal yang sedangkan dilakukan dimana 

pada penelitian ini sebanyak 136 responden yang tidak pernah sulit untuk 

hal tersebut. 

Hasil uji chi square dengan person chi square menunjukkan nilai p- 

value yaitu 0.000<0.05 sehingga perundungan pada korban memiliki 

hubungan dengan kondisi kesehatan mental berupa stress pada 

responden. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut dikarenakan 
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kecenderungan kondisi stress pada korban perundungan lebih tinggi 

daripada yang bukan perundungan, meskipun sebagian besar responden 

yang merupakan korban perundungan berada pada kategori sedang, akan 

tetapi masih terdapat responden yang memiliki kondisi stress parah. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berasumsi bahwa terdapat 

hubungan antara perundungan pada korban terhadap tingkat stress 

seseorang, namun hal tersebut dapat diatasi dengan mengontrol diri dan 

adanya kecenderungan yang normal pada tingkat stress responden. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Supraba et 

al., 2022) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

perundungan pada korban perundungan terhadap kondisi kesehatan 

mental yaitu kondisi stress pada korban. Hal tersebut juga didukung oleh 

(Mulianingsih & Dewi, 2022) yang menyatakan bahwa perilaku 

perundungan dapat menyebabkan timbulnya pengaruh yang tidak baik 

untuk korban perundungan seperti stress. Jika stress tersebut tidak 

tangani dengan baik mengakibatkan hal fatal. Stress ini dapat memberikan 

dampak buruk pada korban perundungan dalam menghadapi 

kesehariannya karena dapat menurunkan semangat seta menghambat 

aktivitas korban (Wahani et al., 2022). 

Perilaku perundungan di sekolah dapat memberikan dampak bagi 

korban, pelaku dan bagi sekolah. Perundungan dapat menimbulkan 

dampak jangka panjang berupa mengembangkan rasa takut dan rasa tidak 

aman  di  sekolah,  pada  taraf  ekstrim  akan  memperburuk  prestasi 
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akademik bagi korban, (Arya, 2023). Selain daripada itu dampak lain dari 

perundungan adalah menimbulkan kecemasan yang dapat memberikan 

dampak jangka panjang seperti rasa tertekan, perasaan takut, sedih dan 

dapat mengarah pada depresi yang menyebabkan muncul penyakit, 

bahkan dapat menjadi sebab seseorang melakukan bunuh diri (Nurlelah & 

Mukri, 2019) 

Stress yang merupakan perasaan terbebani ketika suatu masalah 

tidak bisa ditanggung oleh seseorang. Stress diakibatkan reaksi fisi dan 

mental yang dialami terhadap pengalaman baik maupun buruk, dimana 

butuh meresponden dengan melepaskan sejumlah hormon dan 

meningkatkan detak jantung serta laju pernafasan.Stress dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan melepaskan sejumlah hormone dan 

meningkatkan detak jantung serta laju pernapasan, stress dapat 

mengakibatkan sakit kepala dan insomnia, serta risiko hipertensi, bahkan 

gangguan pencernaan (Ulfa & Fahriza, 2021) 

4. Hubungan Perundungan (Pelaku) terhadap Kesehatan Mental 

Berupa Kecemasan pada Responden 

 
Pelaku perundungan sering kali mendapatkan penguatan terhadap 

perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Hal 

tersebut dapat diakibatkan karena pihak sekolah sering mengabaikan 

keberadaan perundungan (Zakiyah et al., 2017). Perundungan dapat 

terjadi karena hal-hal yang sifatnya bergurau (bercanda) yang mampu 
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memancing emosi teman yang lain serta adanya sifat yang mendominasi 

yang dimiliki oleh pelaku perundungan (Anwar & Tuna, 2022). 

Rasa takut dan khawatir yang merupakan kondisi kecemasan tidak 

menutup kemungkinan akan terjadi pula pada pelaku perundungan. Sulit 

untuk mengenali satu penyebab utama dari kecemasan. Ketika 

menghadapi situasi yang menimbulkan kecemasan akan ada semacam 

alarm peringatan yang menyala di otak dan menandakan ada sesuatu yang 

tidak beres dan perlu dihadapi. Agar situasi tersebut kelas berakhir otak 

akan membuat lebih waspada, fokus hanya pada situasi yang dirasakan 

(UNICEF, 2022) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

yang merupakan pelaku perundungan maupun yang bukan mengalami 

kondisi kesehatan mental dengan tingkat kecemasan parah, dan paling 

sedikit responden mengalami kecemasan normal pada pelaku 

perundungan. Hal tersebut disebabkan bahwa pelaku perundungan juga 

memiliki peluang mengalami kecemasan parah, karena ada beberapa hal 

yang dapat menyebabkan kecemasan parah tidak hanya berfokus pada 

perilaku perundungan saja. Selain ini pelaku perundungan yang 

mengalami kecemasan parah disebabkan karena tekanan lain yang 

dihadapi responden. 

Berdasarkan uraian tersebut sebagian besar responden yang bukan 

pelaku perundungan merupakan berada dalam kondisi kecemasan parah, 

dan sebagian kecil berada pada kondisi kecemasan normal. Sedangkan 
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pada pelaku perundungan sebagian besar responden dalam kondisi 

kecemasan parah, sedangkan selebihnya sama antara yang mengalami 

kecemasan normal dengan sedang. Hal tersebut dikarenakan terdapat 

responden yang merupakan pelaku sekaligus korban perundungan yang 

mengalami tekanan akibat perundungan maupun tekanan dari luar 

menyebabkan kondisi kecemasan bahkan pada tingkat parah. 

Hasil uji chi square dengan person chi square menunjukkan nilai p- 

value yaitu 0.827> 0.05 sehingga perundungan pada pelaku tidak memiliki 

hubungan dengan kondisi kesehatan mental berupa kecemasan pada 

responden. Maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut dikarenakan 

kondisi yang sama antara yang bukan pelaku dan pelaku perundungan 

dengan tingkat persentase kecemasan yang terjadi yaitu sebagian besar 

berada pada kondisi kecemasan parah. 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa jenis perundungan yang 

paling banyak dilakukan oleh responden adalah perundungan verbal, 

meskipun demikian jenis perundungan lain juga dilakukan oleh responden 

pada penelitian ini. Hasil juga menunjukkan bahwa tidak adanya 

hubungan pelaku perundungan terhadap kondisi kecemasan pada 

responden. Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa pelaku 

perundungan dapat pula mengalami kecemasan bahkan ada tingkat parah. 

Perundungan bukanlah penyebab satu-satunya terjadi stress meskipun 

pada pelaku juga dapat saja terjadi rasa takut atau khawatir terhadap 

tindakan perundungan yang dilakukan oleh responden. 
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Banyak siswa yang bukan pelaku perundungan bisa mengalami 

kecemasan parah karena terkena dampak psikologis dan emosional dari 

situasi perundungan di sekitar mereka. Berikut adalah beberapa alasan 

yang dapat menjelaskan mengapa siswa non-pelaku perundungan dapat 

mengalami kecemasan parah yaitu karena rasa takut menjai korban 

selanjutnya. Siswa Siswa yang bukan pelaku perundungan mungkin 

merasa takut dan cemas bahwa mereka bisa menjadi target selanjutnya 

dari tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan mereka. Ada 

kemungkinan bahwa siswa bukan pelaku mengalami kecemasan karena 

takut mengungkapkan pendapat mereka terhadap tindakan perundungan 

yang terjadi di sekitar mereka. Mereka mungkin khawatir tentang 

kemungkinan menjadi target jika mereka menentang perundungan 

(Dianastiti, 2021) 

Penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Hasanah & 

Sano, 2020) bahwa perundungan adalah bentuk agresivitas yang 

disengaja, menyakitkan dan diulang yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok terhadap orang lain atas dasar ketidakseimbangan kekuasaan 

dan kekuatan dimana korban merasa tertekan dan pelakunya tetap 

merasa tenang sehingga tidak terdapat hubungan pelaku perundungan 

terhadap kecemasan. Hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan 

bahwa dampak dari perilaku perundungan pasti akan dirasakan oleh 

kedua pihak baik pelaku maupun korban akan tetapi korban akan 

seringkali menjadi sorotan karena korban mendapatkan dampak yang 
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cukup besar dibandingkan pelaku seperti kesehatan mental (Wahani et al., 

2022). 

Rasa cemas yang terjadi pada seseorang baik pada pelaku maupun 

korban perundungan pada akhirnya memicu munculnya rasa malu ketika 

bersosialisasi dengan lingkungan. Kecemasan ini merupakan salah satu 

bagian dari kesehatan mental yang dimaknai sebagai kemampuan 

seseorang untuk melakukan penyesuaian serta menjaga keharmonisan 

antara dirinya dengan lingkungan sekitar. Untuk mengatasi kecemasan 

dibutuhkan kemampuan menghadapi berbagai tekanan yang muncul 

serta menciptakan produktivitas serta kontribusi bagi orang lain secara 

positif (Sulistyo et al., 2023) 

5. Hubungan Perundungan (Pelaku) terhadap Kesehatan Mental 

Berupa Stress pada Responden 

 
Perilaku perundungan adalah perilaku dimana terjadi 

ketidakseimbangan kekuasaan baik dari fisik maupun mental antara 

pelaku perundungan dan korban dapat berupa tindakan kekerasan baik 

verbal, fisik, relasional maupun cyber perundungan (Mustikaningrum, 

2017). Perundungan dapat berdampak pada kondisi stress yang 

merupakan kondisi kekacauan mental dan emosional yang disebabkan 

faktor dari luar yaitu sebuah ketegangan yang dialami seseorang 

(Mulianingsih & Dewi, 2022) 

Seiring bertambahnya usia seseorang sumber-sumber stress dapat 

bertambah, mengingat semakin banyak pengalaman seseorang, lingkar 
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pergaulan meluas, tugas-tugas sekolah lebih banyak, dan akses ke media 

pun lebih besar lagi. Banyak remaja dibuat stress oleh isu-isu sosial seperti 

perubahan iklim dan diskriminasi termasuk perilaku perundungan baik 

pada korban maupun pelaku perundungan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mengalami kesehatan mental dengan kategori stress berada pada tingkat 

stress normal dan paling sedikit mengalami stress tingkat parah pada 

pelaku maupun yang bukan pelaku perundungan. Kondisi stress dapat 

terjadi pada pelaku maupun yang bukan pelaku perundungan. Hal 

tersebut disebabkan karena kondisi yang dialami responden berbeda 

beda. Responden merasa bahwa kebiasaan yang dilakukan menunjukkan 

tanda-tanda stress disebabkan karena tekanan ataupun kecemasan yang 

rasakan oleh responden. Namun pada pelaku perundungan lebih memiliki 

kondisi stress cenderung pada kondisi normal. 

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

yang bukan pelaku perundungan berada pada kondisi normal dan hanya 

sebagian kecil berada pada kondisi stress parah. Sedangkan pada pelaku 

perundungan seimbang antara yang mengalami kondisi normal dengan 

kondisi stress sedang, dan paling sedikit pada kondisi stress parah. Hal 

tersebut dikarenakan pelaku perundungan cenderung dapat mengelolah 

stress dan dan bersikap agresif terhadap sesuatu yang diinginkan pelaku 

perundungan. 
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Hasil uji chi square dengan person chi square menunjukkan nilai p- 

value yaitu 0.101>0.05 sehingga perundungan pada korban tidak memiliki 

hubungan dengan kondisi kesehatan mental berupa stress pada 

responden. Maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut dikarenakan 

pelaku perundungan tidak berisiko lebih tinggi mengalami stress pada 

penelitian ini, sehingga tidak terhadap hubungan antara pelaku 

perundungan dengan tingkat stress. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berasumsi bahwa perilaku 

perundungan pada pelaku perundungan dapat saja berakibat stress pada 

dirinya sendiri meskipun tidak terdapat hubungan yang signifikan 

disebabkan kecenderungan kesehatan mental berupa stress pada 

responden adalah normal. Meskipun masih terdapat responden yang 

mengalami stress karena ciri stress yang masih sering atau selalu 

responden rasakan seperti mudah marah yang kadang sulit dikendalikan. 

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa seorang anak ketika 

menjadi pelaku perundungan tidak jarang anak tersebut menjadi bangga 

terhadap dirinya. Pada umumnya pelaku perundungan yaitu anak yang 

temperamental (Almizri et al., 2022). Dampak perundungan bagi 

pelakunya akan menimbulkan sifat buruk pada kepribadian pelaku. Hal 

tersebut dapat terus bertumbuh pelaku dapat menjadi agresif, merasa 

paling kuat, susah untuk menghargai orang lain menjadi pembangkang, 

serta sering memaksakan kehendak orang lain. Hal yang demikian 
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berbeda dengan korban perundungan yang justru dapat merusak 

kesehatan mental korban yang dapat memicu stress (Wahani et al., 2022). 

Banyak siswa yang bukan pelaku perundungan mengalami stres 

parah karena mereka mungkin terlibat secara tidak langsung dalam situasi 

perundungan atau merasakan tekanan psikologis yang berasal dari 

lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak mendukung. Ada beberapa 

penyebab dari hal tersebut yaitu Siswa yang bukan pelaku perundungan 

tetapi menyaksikan atau mengetahui kasus perundungan yang terjadi di 

sekitar mereka dapat merasa tertekan, takut, dan cemas. Hal ini dapat 

berdampak negatif pada kesejahteraan mental mereka. Selain itu, Siswa 

yang tidak pernah menjadi korban perundungan tetapi takut bahwa 

mereka mungkin menjadi target selanjutnya juga rentan mengalami stres 

parah. Rasa takut ini dapat menciptakan ketegangan psikologis yang 

signifikan (Ulfa & Fahriza, 2021). 

Meskipun tidak menjadi pelaku atau korban perundungan, 

ketakutan dan kecemasan terkait dengan situasi perundungan di sekolah 

dapat memberikan tekanan emosional yang signifikan pada siswa yang 

tidak terlibat langsung. Dalam situasi ini, penting bagi pihak sekolah dan 

keluarga untuk memberikan dukungan yang adekuat kepada siswa non- 

pelaku perundungan untuk mengurangi stres yang mereka alami dan 

menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, serta mengedukasi 

tentang pentingnya pencegahan perundungan 
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Berkaitan dengan perilaku perundungan khususnya pada pelaku 

perundungan terdapat larangan menyakiti tanpa sebab, sebagaimana 

Allah swt berfirman dalam QS Al Ahzab/33: 58 

ٰٰٓٓتٰٓ آٰٰٰٓٓمآٰ كت ٰٓ وآٍٰ ٰٰٰٓٓٓسب ٰٓ

غٍٰٓ ٰٓبٰٓ

ٰٰٓٓيٍٰٓ ٍٰٰٰٓٓٓ ٰٓ

 رٍٰٓ ٰٓ

ٰٰٓٓؤٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓمٰٓ

 نٰٓ’ٰٰٓٓمٍٰٓ ٰٓ

ٰٰٓٓؤٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓمٰٓ لٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓوآٰ

ٍٰٓ ٰٓنمٍٰٓ ٰٓ

 نٰٓيٍٰٓ ٰٓ

ٰٰٓٓآٰنٰٓ

 لٍٰٓ ٰٓ
ٍٰٰٓٓ ٰٓيٰٓنٰٓ

ٍٰٰٓٓ ٰٓذؤٍٰٓ ٰٓ

 وٍٰٓ ٰٓ

ذٰٰٰٓٓٓوال ٰٓ يٰٰٓٓ  دٰٰٰٓٓٓق ٰٓف ٰٰٰٓٓٓاان ٰٓهت  ٍ   ب ٰٰٰٓٓٓوآٍٰ ٰٰٰٓٓٓمل ٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓاحت ٰٓ ٍ 

 

ين ٰٰٰٓٓٓمب ٰٓ وا ث ٰٓ . مآٰ  آٍٰ 
 

Terjemahnya: Orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminat, 

tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah 
menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. 

 
Berdasarkan tafsir Tahlili menurut Kemenag RI bahwa Orang yang 

menyakiti para mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa 

kesalahan yang mereka perbuat, dan hanya berdasarkan kepada fitnah 

dan tuduhan yang dibuat-buat, maka sungguh mereka itu telah melakukan 

dosa yang nyata. Menurut Ibnu 'Abbas, ayat ini diturunkan sehubungan 

dengan tuduhan 'Abdullah bin Ubay terhadap 'aisyah yang dikatakannya 

telah berbuat mesum dalam perjalanan pulang beserta Nabi Muhammad 

setelah memerangi Bani Musthaliq, yang terkenal dengan hadits al-ifk. 

Dalam hadis Nabi saw dijelaskan: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa 

Rasulullah pernah ditanya tentang apa artinya bergunjing. Beliau 

menjawab, "Engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang 

dibencinya." Nabi ditanya lagi, "Bagaimana jika yang disebut itu memang 

benar atau suatu kenyataan?" Nabi menjawab, "Bila yang diucapkan itu 

benar, engkau telah mengumpat kepadanya, dan bila itu tidak benar maka 

engkau telah membuat kedustaan terhadapnya." (Riwayat Abu Dawud) 
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Ayat ini dapat disematkan berkaitan dengan perundungan, karena 

terkadang orang-orang yang menjadi korban perundungan tidak memiliki 

kesalahan yang begitu besar dengan balasan yang dilakukan oleh teman- 

temannya, bahkan ia diam pun dapat menjadi objek hinaan teman- 

temannya. Kebohongan pelaku perundungan yang mereka lakukan dapat 

menimbulkan suatu stigma kepada orang-orang yang lain bahwa yang 

menjadi korban perundungan adalah orang salah dan buruk. Sehingga 

patut bagi pelaku tersebut membawa dosa yang besar atas akibat yang 

diperbuatnya (Hadiwijaya, 2022). 

6. Hubungan Perundungan (Korban) terhadap Coping Perilaku 

Perundungan 

Perilaku Perundungan menimbulkan kondisi tidak nyaman bagi 

korban. Pelaku perundungan biasanya dari kerabat, teman maupun orang- 

orang disekitar yang bisa melakukan perundungan baik verbal, fisik, 

mental atau relasional maupun perundungan cyber atau elektronik 

(Widodo & Hakiki, 2022). Korban perundungan dapat memperoleh 

beberapa perlakukan yang tidak seharusnya seperti panggilan yang tidak 

mengenakkan, cacian dan menggap lemah korban. Coping perilaku 

merupakan suatu cara untuk memperkecil stress yang diderita oleh 

korban perundungan tersebut melalui beberapa tingkah laku yang 

dilakukan oleh korban (Mulianingsih & Dewi, 2022). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

yang  merupakan  korban  perundungan  maupun  yang  bukan  korban 
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melakukan coping perilaku fokus pada emosi, dan paling sedikit 

melakukan coping perilaku fokus seimbang antara masalah dan emosi. 

Sedangkan pada Koran perundungan sebagian besar melakukan koping 

perilaku yang berfokus pada emosi. Hal tersebut disebabkan karena 

kondisi korban yang cenderung lebih mengatur emosional dalam 

menghadapi masalah dibandingkan dengan berfokus pada masalah itu 

sendiri. Responden yang melakukan koping perilaku perundungan 

berfokus pada emosi akan mengatasi masalah yang dihadapi dengan 

upaya yang dilakukan secara mandiri. 

Berdasarkan uraian tersebut paling banyak responden melakukan 

coping perilaku yang berfokus pada emosi baik pada korban perundungan 

maupun bukan korban perundungan, hal tersebut berarti bahwa sebagian 

besar responden tersebut mengendalikan tekanan yang diperolehnya 

dengan mengatur emosi pada dirinya sendiri tidak melakukannya secara 

agresif seperti yang cenderung dilakukan oleh responden yang melakukan 

coping perilaku yang berfokus pada masalah. 

Hasil uji chi square dengan fisher exact test menunjukkan nilai p- 

value yaitu 0.015< 0.05 sehingga perundungan pada korban memiliki 

hubungan dengan coping perilaku perundungan pada responden. 

Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut disebabkan karena 

sebagian besar responden yang merupakan korban perundungan 

melakukan coping perilaku yang berfokus pada emosi yaitu dengan 
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berusaha mengendalikan emosi saat menghadapi kesulitan atau tekanan 

yang dalam hal ini akibat dari perilaku perundungan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan perilaku 

perundungan dengan coping perilaku yang dilakukan baik koping perilaku 

yang berfokus pada emosi maupun masalah. Responden baik korban 

maupun bukan korban perundungan tetap saja melakukan koping 

perilaku dalam kehidupan kesehariannya. Akan tetapi fokus pada korban 

lebih banyak melakukan coping perilaku yang berfokus emosi 

dibandingkan yang berfokus pada masalah. 

Coping perilaku yang dilakukan oleh responden pada penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata responden melakukan ibadah dan berdoa, 

menjaga persahabatan atau menambah teman baru dan berusaha 

meningkatkan diri menjadi lebih baik. hal tersebut dilakukan responden 

saat menghadapi kesulitan atau tekanan terhadap perundungan yang 

dirasakan oleh responden. Hal ini didukung analisis kuesioner yang 

menunjukkan paling banyak responden yang meninggikan diri menjadi 

lebih baik terdapat 111 responden. Peneliti berasumsi bahwa peningkatan 

diri menjadi salah satu hal penting mengolah emosi pada diri seseorang. 

Paling banyak pula responden yang tidak pernah berbicara dengan guru 

atau konselor di sekolah tentang apa yang mengganggunya terdapat 143 

responden dan hanya terdapat 12 responden yang selalu melakukan hal 

tersebut. 
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Uraian tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa 

banyak kasus gangguan kesehtan mental yang tidak tertangani dengan 

baik, itu semua dikarenakan remaja sering tidak terbuka akan masalah 

yang dideritanya. Ditambah kondisi guru dan orang tua yang kurang 

memperhatikan keadaan remaja tersebut. Keadaan yang dialami remaja 

akibat dari perundungan akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, 

dapat membuat korban merasa tidak aman, nyaman, dan dihantui rasa 

ketakutan akibat perilaku yang diterimanya (Rahmah, 2021). 

Coping perilaku yang berfokus pada masalah yaitu usaha 

menghadapi stress dengan cara mengatur atau mengubah masalah yang 

dihadapi dan lingkungan sekitar yang menyebabkan terjadinya tekanan. 

Sedangkan coping perilaku yang berfokus pada emosi membuat individu 

berusaha untuk mengatur emosinya dalam menyesuaikan diri dengan 

dampak yang ditimbulkan oleh suatu kondisi yang penuh dengan tekan, 

sehingga korban perundungan lebih cenderung melakukan coping 

perilaku yang berfokus pada emosi (Ramadhan et al., 2019). 

Peneliti berasumsi bahwa korban perundukan terkadang tidak 

dapat bersikap agresif terhadap sesuatu, mereka akan cenderung 

berusaha mengelolah emosinya dibandingkan dengan masalah yang 

dihadapi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan (Marliyani et al., 2020) 

bahwa korban perundungan cenderung memiliki coping dengan 

menghindari dari orang lain, suka menyendiri, tidak percaya diri dan 

menghindari keramaian. 
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Strategi coping perilaku adalah strategi yang digunakan seseorang 

untuk menghadapi atau menanggapi stresor atau masalah yang dihadapi. 

Pada penelitian ini sebagain besar responden melakukan strategi 

perundungan berupa coping perilaku yang berfokus pada emosi daripda 

fokus pada masalah karena fokus pada emosi sebagai bentuk 

pengungkapan diri. Ketika seseorang menggunakan strategi coping yang 

berfokus pada emosi, mereka cenderung untuk mengungkapkan dan 

mengekspresikan perasaan mereka terkait stresor atau masalah yang 

dihadapi. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi ketegangan 

emosional dan memberikan rasa lega bagi individu tersebut. Fokus pada 

emosi dapat membantu individu untuk mengelola emosi negatif yang 

muncul akibat stresor atau masalah yang dihadapi. Dengan mengenali dan 

memahami emosi mereka, individu dapat mengurangi tingkat stres dan 

meningkatkan kesejahteraan mental (Rahayu, 2022). 

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Ramadhan et al., 2019) di mana dalam penelitian tersebut terdapat 

hubungan koping perilaku dengan perilaku perundungan dengan nilai p- 

value 0.030< 0.05 sehingga terdapat pengaruh antara perundungan 

dengan mekanisme koping perilaku. Hal tersebut juga didukung dengan 

hasil penelitian bahwa adanya hubungan positif antara koping perilaku 

dengan kesejahteraan psikologis bagi korban perundungan. Proses koping 

perilaku dapat menurunkan kasus korban yang menjadi pelaku 

perundungan (Juwita & Kustanti, 2018). 
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7. Hubungan Perundungan (Pelaku) terhadap Coping Perilaku 

Perundungan 

Ketika remaja mengalami tekanan yang diakibatkan oleh perilaku 

perundungan maka akan terjadi proses penyesuaian terhadap situasi yang 

dialami, kondisi tersebut dikenal dengan coping atau strategi mengatasi 

masalah. Setiap individu memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam 

menghadapi kondisi tersebut. Sehingga diharapkan setiap individu 

memiliki strategi coping yang tepat (Yuliandari, 2017). Pada kejadian 

perundungan, dinamika psikologis pelaku perundungan adalah menggap 

dirinya lebih unggul, secara fisik lebih besar dan kuat, dan para pelaku 

senang tontonan kekerasan (agresif) (Nashiruddin, 2019). Perundungan 

berdampak negatif bagi pelaku maupun korban, sehingga tidak menutup 

kemungkinan baik korban maupun pelaku tetap melakukan coping 

perilaku perundungan (Ramadhan et al., 2019). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku 

perundungan terhadap coping perilaku yaitu sebagian besar responden 

melakukan coping perilaku dengan fokus pada emosi, akan tetapi pada 

pelaku perundungan menunjukkan data keseimbangan antara yang 

melakukan koping perilaku yang berfokus pada masalah dan yang 

berfokus pada emosi. Hal tersebut disebabkan karena responden memiliki 

karakter yang berbeda beda termasuk dalam menyelesaikan atau 

mengatasi masalah atau tekanan yang dihadapi yang dalam hal ini 

perilaku perundungan. 
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Berdasarkan uraian tersebut semua responden melakukan coping 

perilaku baik pelaku maupun bukan pelaku perundungan. Hal tersebut 

disebabkan karena setiap individu berhak melakukan strategi untuk 

mengatasi tekanan yang diperolehnya. Terkhusus pada pelaku 

perundungan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan 

jumlah pelaku yang melakukan coping perilaku yang fokus pada masalah 

dan yang fokus dengan emosi. 

Hasil uji chi square dengan person chi square menunjukkan nilai p- 

value yaitu 0.378> 0.05 sehingga perundungan pada pelaku tidak memiliki 

hubungan dengan coping perilaku perundungan pada responden. 

Sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut dikarenakan pelaku 

perundungan pada penelitian ini memiliki coping perilaku yang sama 

jumlahnya antara coping perilaku yang fokus pada masalah dan yang 

fokus dengan emosi, sedangkan yang seimbang hanya terdapat dua 

responden. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Marliyani et al., 2020) bahwa koping perilaku yang terjadi yaitu siswa 

tidak dapat mengontrol emosinya ataupun tidak dapat menyelesaikan 

masalahnya dan tidak bisa mengendalikan diri sehingga menyebabkan 

adanya hubungan antara perilaku perundungan dengan koping perilaku 

yang dilakukan pelaku perundungan. 
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Berkaitan dengan coping perilaku dalam persfektif alquran. Kajian 

ini dilandasi dengan kontibusi yang besar dalam mengarahkan dan 

membentuk perilaku umatnya agar memperoleh kebahagian di dunia dan 

akhirat (Darwati, 2022). Allah swt berfirman dalam QS al Imran/3:200: 

للٰٓ ونٍٰٓ ٰٰٓٓحٰٓ  ٍ  ٍٰٓ ٍٰٓ

ٍ ٰٓلٍ ٰٓعٍ ٰٓل

ٰٰٓٓمٍٰٓ ٍٰٰٰٓٓٓ ٰٓكٍ ٰٓ

 لٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓفٍٰٓ ٍٰٰٰٓٓٓ ٰٓتٰٓ

ٰٰٓٓوٍٰٓ ٰٰٓٓط ٰٓوراب ٰٓ وآٰق ٰٓوات ٰٓ

 آٍٰٰۗٓ

ٰٓرٰٓ

وٍٰٓ ٰٓ

 آٰ

ٰٰٓٓوآٍٰ ٰٰٓٓرٰٓ صاب ٰٓ

 وٰٓ

ٰٰٓٓآٰنٰٓ صب ٰٓ

آٰٰٓوٍ ٰٓنمٍٰٓ ٰٓ

 ا

ٰٓآٰهٰٓ

ٍ ٰٓلا

ٰٓ ٍٰٰٓٓ
 يٍٰٓ ٰٰٰٓٓٓذٍٰٓ ٰٓ

ي ٰٰٰٓٓٓآٰي  ٰٓ’  ٍ 

 

Terjemahnya: Wahai orang-orang beriman! Bersabarlah dan saling 
menyabarkan, serta perkuat persatuan agar kalian bahagia 

 
Berdasarkan tafsir wajiz menurut Kemenag RI Wahai orang-orang 

yang beriman! Bersabarlah kamu semua dalam taat kepada Allah dengan 

meninggalkan perbuatan maksiat dan segala larangan dengan cara 

menjauhinya serta bertobatlah, dan kuatkanlah kesabaranmu terhadap 

musibah yang menimpamu maupun tingkah laku orang yang mungkin 

terasa menyakitkan. Dan tetaplah bersiap siaga dalam menghadapi 

musuh-musuh di perbatasan negerimu dengan selalu komitmen di jalan 

Allah, dan bertakwalah kepada Allah dengan mentaati perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung, 

yakni mendapatkan imbalan yang besar dan abadi, atas ketaatan dan 

kesabaran kalian. Pada akhir ayat ini Allah memperingatkan orang 

mukmin dengan empat perintah, yaitu bersabar, memperteguh kesabaran, 

komitmen di jalan Allah, dan bertakwa. Empat hal ini akan mengantarkan 

seseorang memperoleh keberuntungan. 

Berdasarkan ayat tersebut menyuruh kepada orang-orang beriman 

untuk bersabar dan menyabarkan, serta memperkuat persatuan, sehingga 
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diantara mereka tidak terjadi perselisihan yang memunculkan 

perpecahan. Berkenaan dengan koping perilaku ayat ini menyuruh untuk 

dapat mengelola emosi dari tekanan yang yang didapatkan dengan 

bersabar, sehingga tidak menjadi emosional. 

Jika tekanan yang diperoleh tidak dikelolah dengan dengan baik 

sesuai dengan petunjukNya, maka kondisi tekanan tersebut akan semakin 

berat dan parah. Allah memberikan perumpamaan seperti orang naik ke 

langit dan dadanya sesak karena kehabisan oksigen dan mengalami 

kehidupan yang sempit dan sulit (Darwati, 2022). 

Dalam Islam, perundungan atau bullying dilarang karena 

bertentangan dengan ajaran agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kasih sayang, keadilan, dan perlakuan yang baik terhadap sesama. Bullying 

merupakan tindakan agresif yang dapat berupa kekerasan fisik, verbal, 

atau psikologis, yang sering kali dilakukan oleh orang yang lebih senior, 

kuat, atau berstatus sosial lebih tinggi daripada korban bullying. Hal ini 

ditegaskan dalam Quran bahwa perilaku perundungan tidaklah 

mencerminkan sifat seorang yang beriman kepada Allah. 

Tindakan bullying tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi 

juga bisa berujung pada bahaya fisik dan bahkan merugikan nyawa 

seseorang. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk menjauhi 

perilaku perundungan dan memperlakukan sesama dengan penuh kasih 
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sayang, kesabaran, dan hormat. Islam menegaskan pentingnya menjaga 

kehormatan, martabat, dan hak asasi setiap individu. 

Perilaku bullying atau perundungan juga tidak hanya terjadi di 

lingkungan pendidikan, tetapi dapat terjadi di berbagai tempat dan 

institusi. Islam menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam bersikap 

terhadap sesama dan menekankan perlunya saling menghormati dan 

bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih 

sayang (Nurjanna et al., 2022). 

C. Keterbatasan Penelitian 
 

1. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 

kuesioner sehingga tidak dilakukan eksplorasi terkait objek yang 

diteliti secara mendalam, sehingga disarankan peneliti berikutnya 

untuk menggabungkan pengumpulan data secara kualitatif dan 

kuantitatif secara dapat membahas secara rinci. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada satu sekolah, sehingga cakupan 

sasaran dan lokasi penelitian tidak luas 

3. Penelitian masih kurangnya informasi dari pihak bimbingan 

konseling sekolah yang menangani perilaku perundungan 

4. Penelitian ini tidak menyertakan data sekunder pendukung, berupa 

daftar perilaku perundungan yang telah terjadi sebelumnya di SMA 

Negeri 2 Jeneponto 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

1. Jenis Perundungan paling banyak terjadi di SMA Negeri 2 Jeneponto 

adalah perundungan verbal dan yang paling sedikit yaitu 

perundungan cyber. 

2. Terdapat hubungan antara perundungan pada korban perundungan 

terhadap kesehatan mental berupa kecemasan di SMA Negeri 2 

Jeneponto dengan p-value= 0.000<0.005 

3. Terdapat hubungan antara perundungan pada korban perundungan 

terhadap kesehatan mental berupa stress di SMA Negeri 2 Jeneponto 

dengan p-value 0.00<0.05 

4. Tidak terdapat hubungan antara perundungan pada pelaku 

perundungan terhadap kesehatan mental berupa kecemasan dengan 

di SMA Negeri 2 Jeneponto p-value 0.872>0.05 

5. Tidak terdapat hubungan antara perundungan pada pelaku 

perundungan terhadap kesehatan mental berupa stress di SMA 

Negeri 2 Jeneponto dengan p-value 0.0101>0.05 

6. Terdapat hubungan korban perundungan terhadap pelaku 

perundungan di SMA Negeri 2 Jeneponto dengan p-value 0.00<0.05 

7. Terdapat hubungan korban perundungan terhadap koping perilaku 

perundungan di SMA Negeri 2 Jeneponto dengan p-value 0.015<0.05 
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8. Tidak terdapat hubungan pelaku perundungan terhadap koping 

perilaku perundungan di SMA Negeri 2 Jeneponto dengan p-value 

0.378>0.05 

B. Implikasi Penelitian 
 

1. Bagi Siswa, diharapkan untuk melakukan perilaku-perilaku positif 

yang bermanfaat sehingga mengalihkan diri dari perilaku 

perundungan yang dapat mengganggu kesehatan mental serta 

menjalin hubungan yang baik terhadap sesama siswa dan guru di 

sekolah. 

2. Bagi pihak sekolah, diharapkan untuk menekan atau mengatasi 

perilaku perundungan adalah dengan melakukan edukasi tentang 

dampak dari perilaku perundungan serta pentingnya menjaga 

kesehatan mental pada remaja dengan menggunakan berbagai media 

promosi kesehatan di sekolah. Melakukan pendekatan persuasif 

pada korban dan pelaku perundungan. Selain itu adanya sanksi 

untuk memberi efek jerah pada pelaku. 

3. Bagi calon peneliti, harapkan untuk dapat lebih mengkaji berkaitan 

dengan pengaruh atau hubungan perilaku perundungan terhadap 

kesehatan mental dan coping perilaku perundungan. 
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KUESIONER PENELITIAN HUBUNGAN PERUNDUNGAN TERHADAP 

KESEHATAN MENTAL REMAJA DAN COPING PERILAKU 

DI SMAN 2 JENEPONTO TAHUN 2023 

 
A. Identitas Data Responden 

 
Nama : 

 
Jenis Kelamin : 

 
Kelas : 

 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Isilah terlebih dahulu identitas saudara/i pada tempat yang telah 

disediakan diatas 

2. Bacalah setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner ini dengan 

teliti, karena semua jawaban tidak ada yang benar dan salah 

sehingga yang diharapkan adalah jawaban yang sesungguhnya 

terjadi selama ini pada saudara/i. 

3. Berikan tanda ceklis (√) pada kolom yang tersedia di lembar 

jawaban sesuai dengan pendapat saudara/i. 

4. Pilih alternative jawaban yang sesuai : 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KD : Kadang-kadang 

TP : Tidak pernah 



 

 

C. Kuesioner Perundungan 
 

Identifikasi Korban Perundungan 

No. Pertanyaan SL SR KD TP 

1. Teman-teman memanggil saya dengan nama 

panggilan yang membuat saya malu. 

    

2. Setiap hari saya mendapatkan ejekan dari 

teman-teman. 

    

3. Saya merasa dihina secara terus-menerus oleh 

teman-teman. 

    

4. Saya diejek oleh teman-teman karena nilai 

mereka lebih baik dari saya. 

    

5. Saya pernah dipukul oleh teman kelas saya.     

6. Saya pernah dimintai uang atau barang dengan 

cara yang kasar oleh teman saya. 

    

7. Saya pernah ditendang oleh teman saya 

ataupun kakak kelas. 

    

8. Saya sering dipaksa melakukan hal yang tidak 

saya suka. 

    

9. Saya dipandang sinis oleh orang-orang 

disekililing saya 

    

10. Saya diejek dengan tawa oleh orang-orang 

disekililing saya 

    

11. Saya dikucilkan oleh orang-orang disekeliling 

saya 

    

12. Saya diabaikan oleh orang-orang disekililing 

saya 

    

13. Saya mendapat pesan di media sosial dengan 

bahasa yang kasar 

    

14. Saya mendapat pesan di media sosial yang     



 

 
 menyinggung dan menghina saya     

15. Saya mendapat rahasia ataupun foto pribadi 

saya disebarkan di media sosial 

    

16 Saya dikucilkan dan dikeluarkan dari grup 

online 

    

Identifikasi Pelaku Perundungan 

No. Pertanyaan SL SR KD TP 

1. Saya memanggil teman-teman saya dengan 

nama panggilan yang membuatnya malu. 

    

2. Setiap hari saya mengejek teman-teman saya     

3. Saya menghina secara terus-menerus teman- 

teman saya 

    

4. Saya mengejek teman-teman saya apabila nilai 

saya lebih baik dari mereka 

    

5. Saya pernah memukul teman kelas saya.     

6. Saya pernah meminta uang atau barang teman 

saya dengan cara yang kasar 

    

7. Saya pernah menendang teman saya ataupun 

adik kelas. 

    

8. Saya memaksa teman saya melakukan hal yang 

tidak dia suka. 

    

9. Saya memandang sinis orang-orang 

disekeliling saya 

    

10. Saya mengejek dengan tawa orang-orang 

disekeliling saya 

    

11. Saya mengucilkan orang-orang disekeliling 

saya 

    

12. Saya mengabaikan orang-orang disekeliling 

saya 

    



 

 
13. Saya mengirim pesan di media sosial dengan 

bahasa yang kasar 

    

14. Saya mengirim pesan di media sosial yang 

menyinggung dan menghina orang tersebut 

    

15. Saya menyebar rahasia ataupun foto pribadi 

seseorang di media sosial 

    

16 Saya mengucilkan dan mengeluarkan 

seseorang dari grup online 

    

 
 

Keterangan: 
 

Perundungan Verbal : 1, 2, 3 dan 4 

Perundungan Fisik: 5, 6, 7, dan 8 

Perundungan Relasional: 9, 10, 11, dan 12 

Perundungan Cyber: 13, 14, 15, dan 16 

 

 
D. Kuesioner Kesehatan Mental 

 
Aspek Penilaian Kecemasan 

No Pernyataan SL SR KD TP 

1. Mulut saya terasa kering     

2. Saya merasakan gangguan dalam bernapas (napas 

cepat, sulit bernapas) 

    

3. kelemahan pada anggota tubuh     

4. Saya cemas yang berlebihan dalam suatu situasi 

namun bisa lega jika hal/situasi itu berakhir 

    



 

 
5. Saya merasa kelelahan     

6. Saya berkeringat (misal: tangan berkeringat) tanpa 

stimulasi oleh cuaca maupun latihan fisik 

    

7. Saya ketakutan tanpa alasan yang jelas     

8. Saya kesulitan dalam menelan     

9. Saya merasa perubahan kegiatan jantung dan denyut 

nadi tanpa stimulasi oleh latihan fisik 

    

10 
 
. 

Saya mudah panik     

11 
 
. 

Saya takut diri terhambat oleh tugas-tugas yang 

tidak biasa dilakukan 

    

12 
 
. 

Saya Ketakutan     

13 
 
. 

Saya khawatir dengan situasi saat diri Anda mungkin 

menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri 

    

14 Saya gemetar     

Aspek Penilaian Stress 

No Pernyataan SL SR KD TP 

1. Saya menjadi marah karena hal-hal kecil/sepele     



 

 
2. Saya cenderung bereaksi berlebihan pada situasi     

3. Saya kesulitan untuk relaksasi/bersantai     

4. Saya mudah merasa kesal     

5. Saya merasa banyak menghabiskan energi karena 

cemas 

    

6. Saya merasa tidak sabaran     

7. Saya mudah tersinggung     

8. Saya sulit untuk beristirahat     

9. Saya mudah marah     

10 
 
. 

Saya kesulitan untuk tenang setelah sesuatu yang 

mengganggu 

    

11 
 
. 

Saya sulit mentoleransi gangguan-gangguan 

terhadap hal yang sedang dilakukan 

    

12 
 
. 

Saya berada pada keadaan tegang     

13 
 
. 

Saya sulit mentoleransi gangguan-gangguan 

terhadap hal yang sedang dilakukan 

    

14 Saya mudah gelisah     

Sumber: Depression Anxiety Stress Scales (DASS 42) 



 

 

E. Kuesioner Coping Perilaku 

 
Saat Saya menghadapi kesulitan atau tertekan terhadap perundungan 

yang dirasakan ataupun dialami, seberapa sering Anda 

No Pernyataan SL SR KD TP 

1. Menanggap ringan semua masalah yang dihadapi     

2. Berbicara dengan guru atau konselor di sekolah 

tentang apa yang mengganggu anda 

    

3. Melakukan apapun yang menjadi hobi Anda     

4. Menjaga persahabatan atau menambah teman 

baru 

    

5. Melamun memikirkan keinginan Anda     

6. Curhat pada keluarga tentang apa yang anda 

rasakan 

    

7. Menyibukkan diri dengan keluarga     

8. Beribadah dan berdoa     

9. Melihat hikmah dari kesulitan yang dihadapi     

10 
 
. 

Mengeluh kepada teman Anda     

11 Melakukan aktivitas fisik berat (jogging,     



 

 
. bersepeda, dll)     

12 
 
. 

Berusaha meningkatkan diri menjadi lebih baik     

13 
 
. 

Menangis     

14 
 
. 

Bercanda dan bersenang hati     

15 
 
. 

Mengeluh dengan anggota keluarga     

16 
 
. 

Mencoba dengan usaha sendiri untuk 

menemukan cara menyelesaikan masalah 

tersebut. 

    

Sumber: Fidinia Hastuti, 2013 



 

 

Hasil Uji Validasi Kuesioner Korban Perundungan 
Correlations 

 
KP2 

 
KP3 

 
KP4 

 
KP5 

 
KP6 

 
KP7 

 
KP8 

 
KP9 

 
KP10 

 
KP11 

KP1 
2 

KP1 
3 

KP1 
4 

KP1 
5 

KP1 
6 

 
Total Skor KP 

KP2 Pearson 
Correlation 

1 .556 
** 

.280 .390 
* 

.167 .263 .075 .411 
* 

.287 .271 .453 
* 

.419 
* 

.385 
* 

.308 .251 .575** 

Sig. (2-tailed)  .001 .134 .033 .378 .160 .695 .024 .124 .148 .012 .021 .036 .097 .180 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP3 Pearson 
Correlation 

.556** 1 .364 
* 

.525 
** 

.375* .403 
* 

.248 .570 
** 

.515** .321 .398 
* 

.462 
* 

.685 
** 

.586 
** 

.486 
** 

.737** 

Sig. (2-tailed) .001  .048 .003 .041 .027 .187 .001 .004 .084 .029 .010 .000 .001 .006 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP4 Pearson 
Correlation 

.280 .364 
* 

1 .357   .396*  .637 
** 

.286 .438 
* 

.302 .425* .534 
** 

.396 
* 

.448 
* 

.486 
** 

.356 .665** 

Sig. (2-tailed) .134 .048  .053 .030 .000 .125 .016 .105 .019 .002 .030 .013 .007 .054 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP5 Pearson 
Correlation 

.390* .525 
** 

.357 1 .115 .334 .350 .518 
** 

.260 .058 .531 
** 

.199 .651 
** 

.246 .585 
** 

.574** 

Sig. (2-tailed) .033 .003 .053  .544 .071 .058 .003 .166 .762 .003 .291 .000 .191 .001 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP6 Pearson 
Correlation 

.167 .375 
* 

.396 
* 

.115 1 .414 
* 

.204 .297 .188 .669** .356 .358 .449 
* 

.424 
* 

.464 
** 

.608** 

Sig. (2-tailed) .378 .041 .030 .544  .023 .280 .111 .320 .000 .053 .052 .013 .019 .010 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP7 Pearson 
Correlation 

.263 .403 
* 

.637 
** 

.334 .414* 1 .527 
** 

.339 .067 .512** .705 
** 

.574 
** 

.495 
** 

.663 
** 

.634 
** 

.748** 

Sig. (2-tailed) .160 .027 .000 .071 .023  .003 .067 .725 .004 .000 .001 .005 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP8 Pearson 
Correlation 

.075 .248 .286 .350 .204 .527 
** 

1 .127 .218 .188 .300 .495 
** 

.374 
* 

.396 
* 

.332 .469** 



 

 
 

 Sig. (2-tailed) .695 .187 .125 .058 .280 .003  .505 .246 .320 .107 .005 .042 .030 .073 .009 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP9 Pearson 
Correlation 

.411* .570 
** 

.438 
* 

.518 
** 

.297 .339 .127 1 .612** .460* .596 
** 

.510 
** 

.697 
** 

.517 
** 

.407 
* 

.750** 

Sig. (2-tailed) .024 .001 .016 .003 .111 .067 .505  .000 .010 .001 .004 .000 .003 .026 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP10 Pearson 
Correlation 

.287 .515 
** 

.302 .260 .188 .067 .218 .612 
** 

1 .358 .181 .510 
** 

.434 
* 

.461 
* 

- 
.137 

.525** 

Sig. (2-tailed) .124 .004 .105 .166 .320 .725 .246 .000  .052 .339 .004 .017 .010 .470 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP11 Pearson 
Correlation 

.271 .321 .425 
* 

.058 .669** .512 
** 

.188 .460 
* 

.358 1 .429 
* 

.458 
* 

.342 .530 
** 

.302 .656** 

Sig. (2-tailed) .148 .084 .019 .762 .000 .004 .320 .010 .052  .018 .011 .065 .003 .105 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP12 Pearson 
Correlation 

.453* .398 
* 

.534 
** 

.531 
** 

.356 .705 
** 

.300 .596 
** 

.181 .429* 1 .587 
** 

.590 
** 

.547 
** 

.709 
** 

.779** 

Sig. (2-tailed) .012 .029 .002 .003 .053 .000 .107 .001 .339 .018  .001 .001 .002 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP13 Pearson 
Correlation 

.419* .462 
* 

.396 
* 

.199 .358 .574 
** 

.495 
** 

.510 
** 

.510** .458* .587 
** 

1 .485 
** 

.780 
** 

.259 .729** 

Sig. (2-tailed) .021 .010 .030 .291 .052 .001 .005 .004 .004 .011 .001  .007 .000 .166 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP14 Pearson 
Correlation 

.385* .685 
** 

.448 
* 

.651 
** 

.449* .495 
** 

.374 
* 

.697 
** 

.434* .342 .590 
** 

.485 
** 

1 .685 
** 

.685 
** 

.814** 

Sig. (2-tailed) .036 .000 .013 .000 .013 .005 .042 .000 .017 .065 .001 .007  .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP15 Pearson 

Correlation 

.308 .586 
** 

.486 
** 

.246 .424* .663 
** 

.396 
* 

.517 
** 

.461* .530** .547 
** 

.780 
** 

.685 
** 

1 .384 
* 

.777** 

Sig. (2-tailed) .097 .001 .007 .191 .019 .000 .030 .003 .010 .003 .002 .000 .000  .036 .000 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

KP16 Pearson 
Correlation 

.251 .486 
** 

.356 .585 
** 

.464** .634 
** 

.332 .407 
* 

-.137 .302 .709 
** 

.259 .685 
** 

.384 
* 

1 .649** 

Sig. (2-tailed) .180 .006 .054 .001 .010 .000 .073 .026 .470 .105 .000 .166 .000 .036  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total 

Skor 

KP 

Pearson 
Correlation 

.575** .737 
** 

.665 
** 

.574 
** 

.608** .748 
** 

.469 
** 

.750 
** 

.525** .656** .779 
** 

.729 
** 

.814 
** 

.777 
** 

.649 
** 

1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .001 .000 .000 .009 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
 
 

Uji Reliabilitas Kuesioner Korban Perundungan 

 

Case Processing Summary 

N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
 

N of Items 

.916 16 

 

Hasil Uji Validitas Kuesioner Pelaku Perundungan 



 

 

Correlations 

 
 
 

PP1 

 
 
 

PP2 

 
 
 

PP3 

 
 
 

PP4 

 
P 
P 

5 

 
 

PP 

6 

 
 

PP 

7 

 
 

PP 

8 

 
 
 

PP9 

 
 

PP 

10 

 
 

PP 

11 

 
 

PP 

12 

 
 

PP1 

3 

 
 

PP 

14 

 
 

PP 

15 

P 

P 

1 

6 

Tota 

l 

Skor 

PP 

P 

P 

1 

Pearson 1 .582 .389 .586 .1 .00 .62 .43 .104 .44 .33 .43 .345 .75 .48 .5 .668 

Correlation  ** * ** 3 8 0** 5*  6* 7 5*  0** 6** 4 ** 

     7           1*  

                *  

Sig. (2- .001 .034 .001 .4 .96 .00 .01 .586 .01 .06 .01 .062 .00 .00 .0 .000 
tailed)    7 6 0 6  3 9 6  0 6 0  

    1           2  

N 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 
     0           0  

P 

P 

2 

Pearson .582 1 .666 .627 .2 .33 .67 .50 .163 .20 .54 .34 .400 .61 .55 .5 .745 

Correlation **  ** ** 4 5 5** 4**  1 9** 0 * 1** 2** 3 ** 

     7           8*  

                *  

Sig. (2- .001  .000 .000 .1 .07 .00 .00 .390 .28 .00 .06 .029 .00 .00 .0 .000 

tailed)    8 1 0 5  8 2 6  0 2 0  

    8           2  

 N 30 30 30 30 3 

0 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 

0 

30 



 

 
 

P 

P 

3 

Pearson .389 .666 1 .660 .3 .53 .59 .30 .246 .12 .68 .43 .479 .46 .61 .4 .722 

Correlation * **  ** 8 2** 4** 6  0 2** 8* ** 8** 0** 7 ** 

     0*           5*  

                *  

Sig. (2- .034 .000  .000 .0 .00 .00 .10 .189 .52 .00 .01 .007 .00 .00 .0 .000 
tailed)    3 2 1 0  6 0 5  9 0 0  

    8           8  

N 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 
     0           0  

P 

P 

4 

Pearson .586 .627 .660 1 .3 .35 .64 .58 .251 .53 .53 .60 .070 .65 .27 .2 .732 
Correlation ** ** **  4 1 0** 1**  0** 9** 5**  7** 9 5 ** 

     1           8  

Sig. (2- .001 .000 .000  .0 .05 .00 .00 .180 .00 .00 .00 .714 .00 .13 .1 .000 

tailed)    6 7 0 1  3 2 0  0 5 6  

    5           9  

N 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 
     0           0  

P 

P 

5 

Pearson .137 .247 .380 .341 1 .46 .56 .45 .536 .12 .28 .28 .372 .16 .37 .3 .527 
Correlation   *   7** 6** 1* ** 9 7 4 * 5 2* 5 ** 

                9  

Sig. (2- .471 .188 .038 .065  .00 .00 .01 .002 .49 .12 .12 .043 .38 .04 .0 .003 
tailed)     9 1 2  9 3 8  4 3 5  

               1  

 N 30 30 30 30 3 
0 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 
0 

30 



 

 
 

P 

P 

6 

Pearson .008 .335 .532 .351 .4 1 .43 .46 .358 .18 .54 .27 .276 - .33 .2 .481 

Correlation   **  6  8* 3**  0 0** 6  .00 7 0 ** 

     7*         8  0  

     *             

Sig. (2- .966 .071 .002 .057 .0  .01 .01 .052 .34 .00 .14 .140 .96 .06 .2 .007 
tailed)     0 5 0  2 2 0  5 9 8  

     9          9  

N 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 
     0           0  

P 

P 

7 

Pearson .620 .675 .594 .640 .5 .43 1 .72 .549 .50 .71 .60 .605 .79 .83 .8 .952 
Correlation ** ** ** ** 6 8*  1** ** 4** 3** 3** ** 3** 9** 0 ** 

     6*           0*  

     *           *  

Sig. (2- .000 .000 .001 .000 .0 .01  .00 .002 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .0 .000 
tailed)     0 5 0  4 0 0  0 0 0  

     1          0  

N 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 
     0           0  

P 

P 

8 

Pearson .435 .504 .306 .581 .4 .46 .72 1 .553 .51 .57 .48 .215 .45 .36 .3 .723 

Correlation * **  ** 5 3** 1**  ** 0** 9** 0**  9* 9* 9 ** 

     1*           3*  

Sig. (2- .016 .005 .100 .001 .0 .01 .00  .002 .00 .00 .00 .253 .01 .04 .0 .000 

tailed)     1 0 0  4 1 7  1 5 3  

     2          2  



 

 
 

N 30 30 30 30 3 

0 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 

0 

30 

P 

P 

9 

Pearson .104 .163 .246 .251 .5 .35 .54 .55 1 .34 .49 .36 .336 .19 .39 .4 .550 
Correlation     3 8 9** 3**  8 8** 5*  4 5* 6 ** 

     6*           1*  

     *             

Sig. (2- .586 .390 .189 .180 .0 .05 .00 .00  .05 .00 .04 .069 .30 .03 .0 .002 

tailed)     0 2 2 2 9 5 7  4 1 1  

     2          0  

N 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 
     0           0  

P 

P 

1 
0 

Pearson .446 .201 .120 .530 .1 .18 .50 .51 .348 1 .39 .79 - .57 .26 .3 .556 

Correlation *   ** 2 0 4** 0**   8* 4** .017 8** 9 4 ** 

     9           9  

Sig. (2- .013 .288 .526 .003 .4 .34 .00 .00 .059  .02 .00 .930 .00 .15 .0 .001 

tailed)     9 2 4 4  9 0  1 0 5  

     9          9  

N 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 
     0           0  

P Pearson .337 .549 .682 .539 .2 .54 .71 .57 .498 .39 1 .66 .542 .62 .69 .5 .816 
P Correlation  ** ** ** 8 0** 3** 9** ** 8*  9** ** 2** 5** 5 ** 

1      7           8*  

1                 *  



 

 
 

 Sig. (2- .069 .002 .000 .002 .1 .00 .00 .00 .005 .02  .00 .002 .00 .00 .0 .000 

tailed)     2 2 0 1  9 0  0 0 0  

     3          1  

N 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 
     0           0  

P 

P 

1 
2 

Pearson .435 .340 .438 .605 .2 .27 .60 .48 .365 .79 .66 1 .245 .66 .47 .4 .717 

Correlation *  * ** 8 6 3** 0** * 4** 9**   4** 4** 8 ** 

     4           7*  

                *  

Sig. (2- .016 .066 .015 .000 .1 .14 .00 .00 .047 .00 .00  .191 .00 .00 .0 .000 
tailed)     2 0 0 7  0 0  0 8 0  

     8          6  

N 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 
     0           0  

P 

P 

1 
3 

Pearson .345 .400 .479 .070 .3 .27 .60 .21 .336 - .54 .24 1 .44 .82 .7 .601 

Correlation  * **  7 6 5** 5  .01 2** 5  5* 9** 4 ** 

     2*     7      1*  

                *  

Sig. (2- .062 .029 .007 .714 .0 .14 .00 .25 .069 .93 .00 .19  .01 .00 .0 .000 

tailed)     4 0 0 3  0 2 1 4 0 0  

     3          0  

 N 30 30 30 30 3 
0 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 
0 

30 



 

 
 

P 

P 

1 
4 

Pearson .750 .611 .468 .657 .1 - .79 .45 .194 .57 .62 .66 .445 1 .70 .6 .805 

Correlation ** ** ** ** 6 .00 3** 9*  8** 2** 4** *  2** 9 ** 

     5 8          3*  

                *  

Sig. (2- .000 .000 .009 .000 .3 .96 .00 .01 .304 .00 .00 .00 .014  .00 .0 .000 
tailed)     8 5 0 1  1 0 0  0 0  

     4          0  

N 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 
     0           0  

P 

P 

1 
5 

Pearson .486 .552 .610 .279 .3 .33 .83 .36 .395 .26 .69 .47 .829 .70 1 .8 .802 
Correlation ** ** **  7 7 9** 9* * 9 5** 4** ** 2**  8 ** 

     2*           6*  

                *  

Sig. (2- .006 .002 .000 .135 .0 .06 .00 .04 .031 .15 .00 .00 .000 .00  .0 .000 
tailed)     4 9 0 5  0 0 8  0 0  

     3          0  

N 30 30 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 30 
     0           0  

P 

P 

1 
6 

Pearson .541 .538 .475 .258 .3 .20 .80 .39 .461 .34 .55 .48 .741 .69 .88 1 .776 

Correlation ** ** **  5 0 0** 3* * 9 8** 7** ** 3** 6**  ** 

     9             

Sig. (2- .002 .002 .008 .169 .0 .28 .00 .03 .010 .05 .00 .00 .000 .00 .00  .000 

tailed)     5 9 0 2  9 1 6  0 0  

     1            



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

N 30 30 30 30 3 

0 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 

0 

30 

T 

ot 

al 

S 

k 

or 
P 

P 

Pearson 
Correlation 

.668 
** 

.745 
** 

.722 
** 

.732 
** 

.5 
2 

7* 

* 

.48 
1** 

.95 
2** 

.72 
3** 

.550 
** 

.55 
6** 

.81 
6** 

.71 
7** 

.601 
** 

.80 
5** 

.80 
2** 

.7 
7 

6* 

* 

1 

Sig. (2- 
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .0 
0 

3 

.00 
7 

.00 
0 

.00 
0 

.002 .00 
1 

.00 
0 

.00 
0 

.000 .00 
0 

.00 
0 

.0 
0 

0 

 

N 30 30 30 30 3 
0 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 
0 

30 

 
 

 

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pelaku Perundungan 

 
Case Processing Summary 

N % 

Case 

s 

Valid 30 100.0 

Exclude 
da 

0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 



 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.928 16 

 



 

 

Hasil Uji Univariat 

1. Jenis Kelamin 
 

Jenis Kelamin 
Freque 

ncy 
Perce 

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

Vali 

d 

Laki- 

Laki 

68 24.4 24.4 24.4 

Perempu 
an 

211 75.6 75.6 100.0 

Total 279 100.0 100.0  

 

2. Tingkatan Kelas 
 

Tingkatan Kelas 
 Freque 

ncy 
Perce 

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

Vali 

d 

X 96 34.4 34.4 34.4 

XI 93 33.3 33.3 67.7 

XII 90 32.3 32.3 100.0 

Tot 

al 

279 100.0 100.0  

 
3. Kategori Korban Perundungan Verbal 

 
Kategori Korban Perundungan Verbal 

Freque 
ncy 

Perce 
nt 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

Vali 

d 

Bukan Korban 

Perundungan 

210 75.3 75.3 75.3 

Korban 
Perundungan 

69 24.7 24.7 100.0 

Total 279 100.0 100.0  

4. Kategori Korban Perundungan Fisik 
 

Kategori Korban Perundungan Verbal 
Freque 

ncy 
Perce 

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

Vali 

d 

Bukan Korban 

Perundungan 

210 75.3 75.3 75.3 



 

 
 Korban 

Perundungan 
69 24.7 24.7 100.0 

Total 279 100.0 100.0  

 

5. Kategori Korban Perundungan Relasional 
 

Kategori Korban Perundungan Relasional 
Freque 

ncy 

Perce 

nt 

Valid 

Percent 

Cumulativ 

e Percent 

Vali 

d 

Bukan Korban 
Perundungan 

235 84.2 84.2 84.2 

Korban 

Perundungan 

44 15.8 15.8 100.0 

Total 279 100.0 100.0  

 
6. Kategori Korban Perundungan Cyber 

 

Kategori Korban Perundungan Cyber 
 Freque 

ncy 
Perce 

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

Vali 

d 

Bukan Korban 

Perundungan 

245 87.8 87.8 87.8 

Korban 

Perundungan 

34 12.2 12.2 100.0 

Total 279 100.0 100.0  

7. Kategori Pelaku Perundungan Verbal 

 
Kategori Pelaku Perundungan Verbal 

 Freque 
ncy 

Perce 
nt 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

Vali 

d 

Bukan Pelaku 

Perundungan 

224 80.3 80.3 80.3 

Pelaku 
Perundungan 

55 19.7 19.7 100.0 

Total 279 100.0 100.0  

8. Kategori Pelaku Perundungan Fisik 

 
Kategori Pelaku Perundungan Fisik 

Freque 
ncy 

Perce 
nt 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 



 
Vali 

d 

Bukan Pelaku 
Perundungan 

243 87.1 87.1 87.1 

Pelaku 

Perundungan 

36 12.9 12.9 100.0 

Total 279 100.0 100.0  

 

Kategori Korban Perundungan 

9. Kategori Pelaku Perundungan Relasional 

 
Kategori Pelaku Perundungan Relasional 

Freque 
ncy 

Perce 
nt 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

Vali 

d 

Bukan Pelaku 

Perundungan 

237 84.9 84.9 84.9 

Pelaku 
Perundungan 

42 15.1 15.1 100.0 

Total 279 100.0 100.0  

10. Kategori Pelaku Perundungan Cyber 
 

Kategori Pelaku Perundungan Cyber 
 Freque 

ncy 
Perce 

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

Vali 

d 

Bukan Pelaku 

Perundungan 

251 90.0 90.0 90.0 

Pelaku 

Perundungan 

28 10.0 10.0 100.0 

Total 279 100.0 100.0  

11. Kategori Korban Perundungan 
 
 
 

Freque 
ncy 

Perce 
nt 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

Vali 

d 

Bukan Korban 

Perundungan 

231 82.8 82.8 82.8 

Korban 
Perundungan 

48 17.2 17.2 100.0 

Total 279 100.0 100.0  

12. Kategori Pelaku Perundungan 

 
Kategori Pelaku Perundungan 

Freque 

ncy 

Perce 

nt 

Valid 

Percent 

Cumulativ 

e Percent 



 
Vali 

d 

Bukan Pelaku 
Perundungan 

237 84.9 84.9 84.9 

Pelaku 

Perundungan 

42 15.1 15.1 100.0 

Total 279 100.0 100.0  

 13. Kategori Kecemasan 

 
Kategori Kecemasan 

Freque 
ncy 

Perce 
nt 

Valid 
Percent 

Cumulativ 
e Percent 

Vali 

d 

Norm 
al 

77 27.6 27.6 27.6 

Seda 
ng 

81 29.0 29.0 56.6 

Parah 121 43.4 43.4 100.0 

Total 279 100.0 100.0  

 
14. Kategori Stress 

 

Kategori Stress 
 Freque 

ncy 
Perce 

nt 
Valid 

Percent 
Cumulativ 
e Percent 

Vali 

d 

Norm 

al 

142 50.9 50.9 50.9 

Seda 
ng 

96 34.4 34.4 85.3 

Parah 41 14.7 14.7 100.0 

Total 279 100.0 100.0  

 
 

15. Kategori Coping Perilaku 

 
Kategori Coping Perilaku 

 

Freque 
ncy 

 

Perce 
nt 

Valid 

Percen 
t 

Cumulati 

ve 
Percent 

Vali 

d 

Coping Perilaku 

Berfokus pada 
Masalah 

112 40.1 40.1 40.1 



 

 
 Coping Perilaku 

Berfokus pada 
Emosi 

138 49.5 49.5 89.6 

Coping Perilaku 
Masalah= Emosi 

29 10.4 10.4 100.0 

Total 279 100.0 100.0  



 

Chi-Square Tests 

 

Hasil Analisis Uji Bivariat 

1. Hubungan Korban Perundungan Terhadap Kecemasan 
Crosstab 

Kategori Kecemasan  

Tota 
l 

Norm 

al 

Seda 

ng 

Par 

ah 

Katego 

ri 
Korban 

Perund 

ungan 

Bukan 

Korba 
n 

Perun 

dunga 

n 

Count 70 73 88 231 

Expected Count 63.8 67.1 100 

.2 

231. 

0 

% within Kategori 

Korban 

Perundungan 

30.3 
% 

31.6 
% 

38. 
1% 

100. 
0% 

 Korba 

n 

Perun 

dunga 

n 

Count 7 8 33 48 
 Expected Count 13.2 13.9 20. 

8 

48.0 

 % within Kategori 

Korban 
Perundungan 

14.6 

% 

16.7 

% 

68. 

8% 

100. 

0% 

Total Count 77 81 121 279 

Expected Count 77.0 81.0 121 
.0 

279. 
0 

% within Kategori 

Korban 

Perundungan 

27.6 

% 

29.0 

% 

43. 

4% 

100. 

0% 

 

 
 
 
 

Value 

 
 
 

df 

Asymptoti 

c 

Significanc 
e (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15.22 
3a 

2 .000 

Likelihood Ratio 15.24 
7 

2 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

12.43 

6 

1 .000 

N of Valid Cases 279   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 13,25. 



2.  Hubungan Korban Perundungan Terhadap Stress 
 

 
Crosstab 

Kategori Stress  

Tota 
l 

Norm 
al 

Seda 
ng 

Para 
h 

Kategori 

Korban 

Perundun 

gan 

Bukan 

Korban 

Perundung 

an 

Count 130 72 29 231 

Expected Count 117.6 79.5 33.9 231. 
0 

% within Kategori 

Korban 

Perundungan 

56.3 

% 

31.2 

% 

12.6 

% 

100. 

0% 

Korban 

Perundung 

an 

Count 12 24 12 48 

Expected Count 24.4 16.5 7.1 48.0 

% within Kategori 

Korban 
Perundungan 

25.0 

% 

50.0 

% 

25.0 

% 

100. 

0% 

Total Count 142 96 41 279 

Expected Count 142.0 96.0 41.0 279. 
0 

% within Kategori 

Korban 
Perundungan 

50.9 

% 

34.4 

% 

14.7 

% 

100. 

0% 

 

Chi-Square Tests 

 
 
 

Value 

 
 
 

df 

Asymptoti 

c 
Significanc 
e (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15.92 

4a 

2 .000 

Likelihood Ratio 16.38 
5 

2 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

14.42 

3 

1 .000 

N of Valid Cases 279   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 7,05. 



3. Hubungan Pelaku Perundungan Terhadap Kecemasan 
 

Chi-Square Tests 

 
Crosstab 

Kategori Kecemasan  
 

Total 

Norm 

al 

Seda 

ng 
 

Parah 

Katego Bukan 

ri Pelaku 

Count 66 70 101 237 

Expected Count 65.4 68.8 102.8 237.0 
Pelaku 

Perund 
ungan 

Perundun 
gan 

% within 

Kategori Pelaku 
Perundungan 

27.8 

% 

29.5 

% 

42.6% 100.0 

% 

Pelaku 

Perundun 

gan 

Count 11 11 20 42 

Expected Count 11.6 12.2 18.2 42.0 

% within 

Kategori Pelaku 
Perundungan 

26.2 

% 

26.2 

% 

47.6% 100.0 

% 

Total Count 77 81 121 279 

Expected Count 77.0 81.0 121.0 279.0 

% within 
Kategori Pelaku 
Perundungan 

27.6 
% 

29.0 
% 

43.4% 100.0 
% 

 
 
 

  
 
 

Value 

 
 
 

df 

Asymptoti 

c 

Significanc 
e (2-sided) 

Pearson Chi-Square .379a 2 .827 

Likelihood Ratio .378 2 .828 

Linear-by-Linear 

Association 

.230 1 .631 

N of Valid Cases 279   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 11,59. 



4.  Hubungan Pelaku Perundungan Terhadap Stress 
 

Chi-Square Tests 

 
Crosstab 

Kategori Stress  

Tota 

l 

Norm 

al 

Seda 

ng 

Para 

h 

Kategori Bukan Count 126 80 31 237 

Pelaku 

Perundu 
ngan 

Pelaku 

Perundun 
gan 

Expected 
Count 

120.6 81.5 34.8 237. 
0 

% within 

Kategori 

Pelaku 
Perundungan 

53.2 

% 

33.8 

% 

13.1 

% 

100. 

0% 

Pelaku 

Perundun 

gan 

Count 16 16 10 42 

Expected 

Count 

21.4 14.5 6.2 42.0 

% within 

Kategori 

Pelaku 
Perundungan 

38.1 
% 

38.1 
% 

23.8 
% 

100. 
0% 

Total Count 142 96 41 279 

Expected 

Count 

142.0 96.0 41.0 279. 

0 

% within 

Kategori 

Pelaku 
Perundungan 

50.9 
% 

34.4 
% 

14.7 
% 

100. 
0% 

 
 
 

 
 
 

Value 

 
 
 

df 

Asymptoti 

c 

Significanc 
e (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4.582a 2 .101 

Likelihood Ratio 4.341 2 .114 

Linear-by-Linear 
Association 

4.508 1 .034 

N of Valid Cases 279   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 6,17. 



 

 

 

5. Hubungan Korban Perundungan Terhadap Pelaku Perundungan 

 
Kategori Korban Perundungan * Kategori Pelaku Perundungan Crosstabulation 

Kategori Pelaku 
Perundungan 

 
 
 
 

Total 

Bukan 

Pelaku 

Perundung 
an 

 
Pelaku 

Perundung 
an 

Kategori Bukan Count 206 25 231 

Korban 

Perundung 

Korban 

Perundung 
Expected 
Count 

196.2 34.8 231.0 

an an % within 89.2% 10.8% 100.0 
  Kategori   % 
  Korban    

  Perundungan    

 Korban Count 31 17 48 
 Perundung Expected 40.8 7.2 48.0 
 an Count    

  % within 64.6% 35.4% 100.0 
  Kategori   % 
  Korban    

  Perundungan    

Total  Count 237 42 279 
 Expected 237.0 42.0 279.0 
 Count    

 % within 84.9% 15.1% 100.0 
 Kategori   % 
 Korban    

 Perundungan    

 
 

Chi-Square Tests 

 
 
 

Value 

 
 
 

df 

Asymptoti 

c 

Significanc 
e (2-sided) 

 
 

Exact Sig. 
(2-sided) 

 
 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 18.79 

9a 

1 .000   



 

 
Continuity 
Correctionb 

16.92 
4 

1 .000   

Likelihood Ratio 15.62 

4 

1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

18.73 

1 

1 .000   

N of Valid Cases 279     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
7,23. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
6. Hubungan Korban Perundungan Terhadap Coping Perilaku 

 

Kategori Korban Perundungan * Kategori Coping Perilaku 
Crosstabulation 

 

Kategori Coping Perilaku  
 
 
 
 
 
 

 
Total 

Copin 

g 
Perila 

ku 
Berfo 

kus 

pada 

Masal 
ah 

 
 

Coping 

Perilak 

u 

Berfok 

us 

pada 
Emosi 

 
Copin 

g 

Perila 

ku 
Masal 

ah= 

Emos 
i 

Kategori 

Korban 

Perund 

ungan 

Bukan 

Korban 

Perundun 

gan 

Count 97 106 28 231 

% within 

Kategori 

Korban 
Perundungan 

42.0 

% 

45.9% 12.1 

% 

100.0 

% 

Korban Count 15 32 1 48 

 Perundung 
an 

% within 

Kategori 

Korban 
Perundungan 

31.3 

% 

66.7% 2.1% 100.0 

% 

Total Count 112 138 29 279 

% within 

Kategori 

Korban 
Perundungan 

40.1 

% 

49.5% 10.4 

% 

100.0 

% 



 

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 4,99. 

 

 

Chi-Square Tests 

 
 
 

Value 

 
 
 

df 

Asymptoti 

c 

Significanc 
e (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8.464a 2 .015 

Likelihood Ratio 9.810 2 .007 

Linear-by-Linear 
Association 

.005 1 .945 

N of Valid Cases 279   

 
7. Hubungan Pelaku Perundungan Terhadap Coping Perilaku 

 
Crosstab 

Kategori Coping Perilaku  
 
 
 
 

 
Total 

Coping 

Perilak 

u 

Berfoku 
s pada 

Masala 
h 

 
 

Coping 

Perilaku 

Berfoku 

s pada 
Emosi 

 
 
 

Coping 
Perilaku 

Masalah= 
Emosi 

Katego Buka Count 96 114 27 237 

ri 
Pelaku 

n 
Pela 

Expected 
Count 

98.5 113.8 24.6 237.0 

Perun ku % within 40.5% 48.1% 11.4% 100.0 
dunga 

n 

Peru 

ndun 
gan 

Kategori 
Pelaku 

Perundunga 

   % 

  n     

 Pela Count 20 20 2 42 

 ku Expected 17.5 20.2 4.4 42.0 
Peru Count     

ndun 

gan 
 % within 

Kategori 
47.6% 47.6% 4.8% 100.0 

% 
 Pelaku     

 Perundunga     

 n     



 

Chi-Square Tests 

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 4,37. 

 
Total Count 116 134 29 279 

 Expected 116.0 134.0 29.0 279.0 
 Count     

 % within 41.6% 48.0% 10.4% 100.0 
 Kategori    % 
 Pelaku     

 Perundunga     

 n     

 
 
 
 

 
 
 

Value 

 
 
 

df 

Asymptoti 

c 

Significanc 

e (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.945a 2 .378 

Likelihood Ratio 2.249 2 .325 

Linear-by-Linear 

Association 

1.589 1 .207 

N of Valid Cases 279   
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