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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif  tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 ta T Te خ

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ز

 jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ز

 zai Z Zet ش

 sin S Es ض

 syin Sy es dan ye غ

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ه

ً mim M Em 

ُ nun N En 

 wau W We و

 ha H Ha ھ

 hamzah ʼ apostrof ء

ٌ ya Y Ye 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (ʼ) apostrof. 

 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A a ـَ

 Kasrah I i ـِ

 ḍammah U u ـُ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

..َ. ٌْ  fatḥah dan yāʼ Ai a dan i 

 fatḥah dan wau Au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

ُْفَ  -  kaifa : مَ
 haula : حَىْهَ  -

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau yāʼ ā a dan daris di atas ا.َ..ي.َ..

 Kasrah dan yāʼ ī i dan garis di atas ي.ِ..

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla : قَاهَ  -
- ًٍَ  ramā : زَ
ُْوَ  -  qīla : قِ
 yaqūlu : َقَىُْهُ  -

4. Tā’marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua, yaitu: tā’marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, Kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhiran dengan tā’marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu berpisah, 

maka tā’marbūṭah itu ditransliterikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  زَؤْضَحُ الأطَْفَاهِ  -

زَجُ  - ْىََّ َُ ََْْحُ اىْ دِ ََ  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  اىْ

munawwarah 

حَحْ طَيْ  -     talhah 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberikan tanda syaddah. 

Contoh: 

هَ  -  nazzala  َّصَّ
 al-birr  اىثِس   -

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

huruf Kasrah ( ِـ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi [ ī ]. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( 

 yaitu, alif ma’arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang (اه

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dnegan garis mendatar ( - ). 

Contoh: 
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جُوُ  -  ar-rajulu   اىسَّ
-  ٌُ  al-qalamu  اىْقَيَ
طُ  - َْ  asy-syamsu  اىشَّ
 al-jalālu  اىْجَلاهَُ  -

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ʼ ) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu ذأَخُْرُ  -
 syai’un شَُئ   -
 an-nau’u اىَّْىْءُ  -
-  َُّ  inna إِ

8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

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

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

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

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
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9. Lafẓ al-Jalālah ( الله ) 

kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

-            dinullāh 

-        billāh 

Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

-                          hum fi rahmatillāh  

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

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

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadhān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al- Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Dalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka 

referensi. 

Contoh: 

Abū al-Walid Muhamma ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad 
Ibnu) 

Naṣr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hāmid (bukan: 
zaid, Naṣr Hāmid Abū 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta’ālā 

saw.  = ṣallalāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 
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H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir Tahun (untuk orang yang hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau Āli ‘Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Andi Nurfatimah 

Nim  : 80100221022 

Judul                : Strategi Dakwah Karang Taruna dalam Mengurangi 
Kenakalan Remaja di  Desa Mario Kecamatan Libureng 
Kabupaten Bone 

Pokok permasalahan dalam Tesis ini adalah “Bagaimana Strategi 
Dakwah Karang Taruna dalam Mengurangi Kenakalan Remaja di Desa Mario 
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”. Dari pokok masalah tersebut, maka 
ada dua sub masalah yaitu: 1) Mengetahui strategi dakwah yang dilakukan 
karang taruna dalam mengurangi kenakalan remaja di Desa Mario 
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 2) Mengetahui kendala yang dihadapi 
Karang taruna saat melakukan strategi dakwah dalam mengurangi kenakalan 
remaja. 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif dengan pendekatan 
fenomenoligi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu 
Ketua Karang Taruna, Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, 
serta kalangan Remaja. Sumber data Sekunder yaitu buku, jurnal, dan 
dokumen yang terkait. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument penelitian ini adalah 
peneliti sendiri sebagai instrument kunci. Analisis data dilakukan melalui tiga 
tahapan yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1)Strategi dakwah yang 
digunakan oleh karang taruna yakni strategi sentimental yakni dengan 
memfokuskan aspek hati dengan menggerakan perasaan dengan 
memberikan nasehat kepada remaja juga memberikan pelayanan yang baik 
dan mengadakan kegiatan-kegiatan sehingga kesibukan remaja terfokus 
pada hal-hal yang positif. 2) Adapun Kendala yang diahadapi karang taruna 
ada tiga yaitu kurangya dana untuk berkegiatan, minimnya sumber daya 
pengurus untuk menggerakkan kegiatan, serta masih kurangnya minat 
remaja dan pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan. 

Implikasi pada penelitian ini adalah:1)Kepada seluruh Karang Taruna 
dan yang terlibat Agar lebih memperkaya akan kegiatan yang dapat 
mengedukasi anak remaja dalam melakukan kegiatan, karang taruna 
diharapkan dapat memperhatikan remaja dengan lebih baik lagi agar kiranya 
karang taruna dapat meluangkan waktunya dengan melakukan hal yang 
berfaedah.2)Hasil penelitian ini digunakan untuk masukan dalam 
menghadapi tantangan di era globalisasi pada suatu desa diamana semakin 
canggih elektronik akan semakin mudah kenakalan remaja berkembang 
dengan hal ini di tujukan pada anak remaja yang baru saja melalui masa 
perkembangan. 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perilaku sosial digunakan untuk menggambarkan kemampuan diri 

seseorang dalam bermasyarakat. Perilaku soisal perilaku umum yang 

ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat, pada umumnya sebagai respon 

terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh 

seumurannya. Perilaku yang ditunjukkan tersebut seperti perasaan, sikap, 

keyakinan, tindakan rasa hormat, kenangan terhadap orang lain. Perilaku 

sosial merupakan aktifitas fisik dan psikis setiap orang terhadap orang lain 

atau sebaliknya dalam rangka memenuhi tuntutan sosial diri atau orang lain 

yang sesuai. Kenakalan remaja diliputi beberapa macama diantaranya minum 

minuman keras, balap liar serta taruhan atau berjudi. 

Karang taruna merupakan suatu organisasi yang berada di pedesaan 

yang dibuat oleh pemerintah sebagai perantara dalam melakukan kegiatan 

untuk kalangan remaja, anak muda, dan masyarakat lainnya. Karang taruna 

memiliki peran yang penting dalam perkembangan sosial sebab banyaknya 

perubahan sosial akan lebih mempermudah terjadinya kenakalan remaja. 

Karang taruna menjadi jembatan dalam mengurangi kenakalan remaja di 

pedesaan dengan melakukan kegiatan yang baik dan memperhatikan 

perkembangan generasi kedepannya. Karang taruna berfungsi sebagai 

sarana dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. 
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Di dalam siklus kehidupan manusia banyak mengalami perubahan 

yang berbeda-beda mulai dari kehidupan balita, anak-anak, remaja menuju 

dewasa kemudian menjadi orang tua dan lanjut usia. Rangkaian tersebut 

merupakan fase perkembangan manusia di dunia. Namun ketika ketika 

seseorang mengalami perkembangan remaja hal ini merupakan menjadi 

sorotan karena di masa ini menduduki masa progresif. 1 Pada masa ini secara 

fisik dikalangan mereka mungkin sudah ada yang terlihat dewasa namun 

dalam sifat kekanak-kanakannya masih muncul dari jati dirinya  atau 

dikatakan masih dalam pencarian.2 

Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif dalam menanggapi 

sesuatu dengan cara yang berbeda-beda. Sekarang ini, perilaku sosial telah 

menjadi fokus dalam perkembangan di kalangan remaja, karena remaja 

dianggap sebagai asset terpenting bagi suatu masyarakat yang menjadi 

penentu dalam keberhasilan di  masa depan. Remaja merupakan generasi 

yang paling berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita dalam suatu bangsa, 

remaja akan menjadi penerus bangsa dan generasi yang dirapkan oleh suatu 

bangsa dengan guna untuk mengubah keadaan bangsanya atau dengan kata 

lain remaja adalah penentu bangsa kedepannya dan harapan bangsa bisa 

membuat bangsa menjadi lebih baik lagi. Masa remaja terdiri dari umur 13 

tahun sampai 18 tahun.  

Masa remaja merupakan  suatu tahapan dalam perkembangan 

manusia yang dialami oleh semua orang atau setiap individu dalam suatu 

proses menuju kedewasaan. Remaja merupakan suatu transisi dari anak-

anak menuju masa kedewasaan baik secara fisik, psikis maupun kemampuan 

                                                           

1Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 27. 

2Siswanto, Panduan Praktis Organisasi Remaja Mesjid (Jakarta Timur: Pustaka Al-
Kautsar,  2015 ), h. 42. 
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sosial. Dimana manusia pada saat remaja konsep diri dikembangkan, konsep 

diri dipenuhi dengan pengalaman dan lingkungan sosial dimana individu 

menetap, termasuk kebudayaan dan agama yang dianut oleh keluarga. 

Perkembangan dalam individu seseorang saat remaja dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitar baik itu keluarga, sekolah, teman sepermainan ataupun 

masyarakat luas. Kemampuan seorang remaja dalam memilih antara yang 

baik dengan yang buruk menjadi suatu penentu perkembangan kedewasaan 

seseorang. Ketika nilai yang ditangkap adalah suatu yang baik, maka remaja 

berkembang menjadi individu yang lebih dewasa, akan tetapi jika yang 

ditangkap adalah hal buruk maka menimbulkan penyimpangan perilaku pada 

remaja. 

Masa remaja merupakan masa peralihan manusia dari anak-anak 

menuju dewasa dimana pada masa ini paling menentukan masa depan yang 

terjadi sekali dalam hidup seseorang. Jika seorang remaja merasakan masa 

dini maka masa remaja dapat menjadi peluang untuk menggapai cita-cita 

yang diinginkan. Dalam Agama Masa remaja tentunya dapat dimanfaatkan 

dalam beribadah dan mengabdi kepada Allah dimana cara untuk membentuk 

kepribadian yang saleh, sehingga sesuatu yang sudah dilakukan terbiasa 

pada masa remaja akan dilakukan dan terus meningkat pada saat dewasa 

nanti, masa remaja dimana manusia yang penuh potensi yang layak untuk 

ditingkatkan potensi dirinya yang menjunjung semangat tinggi dan akan 

menjadi penerus generasi kedebannya. 

Perilaku menyimpang seorang remaja dianggap sebagi sumber 

masalah sosial karena dapat membahayakan perkembangan dalam suatu 

bangsa. Masalah sosial ini diawali dengan identifikasi akan adanya perilaku 

menyimpang, dan tolak ukur untuk melakukan adalah pranata sosial yang di 
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dalamnya juga termasuk nilai, norma dan aturan-aturan sosial. Perilaku 

menyimpang merupakan kegagalan dalam mematuhi aturan kelompok. 

Penyimpangan perilaku remaja tidak hanya menjadi masalah sosial 

masyarakat yang tinggal di perkotaan. Remaja yang tinggal di lingkungan 

pedesaan juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai, 

norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam msyarakat tersebut. 

Banyaknya permasalahan hidup yang dihadapi sekarang ini sehingga 

dapat menimbulkan pemikiran yang kurang baik yang masuk dalam diri 

seseorang yang dapat meresahkan masyrakat terkhususnya pada usia 

remaja. Pemikiran yang kurang bagus didapatkan dari banyaknya 

pelanggaran norma yang dilakukan yang menjadi kenakalan remaja karena 

rasa ingin tahu dari seorang remaja sangat tinggi. Kenakalan remaja 

merupakan perilaku yang dilakukan dengan tujuan yang kurang baik. Dengan 

melakukan tingkah laku atau perbuatan tersebut yang bertentangan dengan 

norma atau nilai sosial yang dilakukan oleh remaja yang berusia 13-17 tahun. 

Biasanya  kenakalan remaja ini dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun 

perkelompok.  

Gambaran pandangan hidup seorang remaja sekarang ini sangatlah 

memprihatinkan, dengan ini penanganan yang harus dilakukan agar lebih 

intensif. Situasi yang remaja hadapi lebih sulit dari sebelumnya dan bahkan 

lebih rumit. Berdasarkan data statistik dari sekitar 210-an juta penduduk 

Indonesia maka 80% penduduknya menganut Agama  Islam sehingga apabila 

remaja diberikan pemahaman sejak dini dengan ajaran Islam dan 

berlandaskan A-Quran dan Hadits maka penerus yang dihasilkanpun akan 

dapat mempunyai identitas diri yang baik. Namun kenyataan tindak 

kenakalan yang dilakukan remaja cenderung meningkat meskipun remaja 
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tersebut diasuh oleh orangtua yang beragama Islam. Bisa dikatakan bahwa 

kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk belum sempurnanya 

identitas diri seseorang.  Dengan terus memupuk pemahaman dan 

lingkungan yang baik dan benar, maka para remaja itu akan mempengaruhi 

biologis mereka, aura positif yang akan didapatkan dari lingkungannya. 

Dalam beragama sesame Muslim tentu harus saling mengingatkan sebagai 

bentuk tanggung jawab sebagai sesame Muslim dalam mengingatkan dalam 

hal kebaikan.  

Di dalam Islam karakter seorang anak memiliki kedekatan dengan 

pengertian akhlak anak dengan arti budi pekerti, perngai tingkah laku atau 

tabiat. Dapat dikatakan bahwa tidak ada pembeda yang mendasar antara 

akhlak dan karakter, keduanya dapat dikatakan sama.3 Meruba pola pikir 

generasi muda merupakan sebuah kewajiban sebagai bentuk usaha dalam 

mewujudkan generasi muda unggulan atau generasi yang baik. Dengan itu 

beberapa organisasi menyiapkan wadah untuk pemuda yang akan 

melanjutkan generasi bangsa. Organisasi yang di bentuk tujuannya pasti 

sama dengan membangun generasi yang baik tidak ada satu pun organisasi 

yang ingin menciptakan anggota yang tidak bertanggung jawab dan tidak 

berakhlak baik. 

Kalangan remaja yang menjadi penyebab kenakalan remaja yakni miss 

education dari media massa. Jika tontonan remaja lebih tertarik dengan 

tontonan yang non dakwah bukan menjadi mustahil jika dakwah yang ada di 

kalangan remaja akan menjadi berkurang dan terbelakang dan berdakwah 

akan lebih sulit dilakukan di kalangan remaja. Agar aktifitas dakwah bisa 

terus berkembang di kalangan remaja dan kalangan terpelajar bahasa 

                                                           

3Zakia Daradjat, Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia (Jakarta: Bakti Prima Rasa, 
2012), h. 86. 
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dakwah penting untuk dipahami serta media Dakwah akan lebih beragam 

lagi. 4 melihat realita remaja sekarang ini diamana sangat banyak remaja 

yang terjerumus kedalam perbuatan yang dapat menghancurkan masa depan 

mereka, contohnya terjerumus kedalam minum minuman keras, perjudian, 

merokok, tidak patuh, melawan orangtua, dan bahkan sopan santun pun 

hilang dalam kehidupannya, dan sebagai umat Islam disinilah peran penting 

dalam saling mengingatkan bahkan memberikan pendapat yang benar serta 

contoh yang baik kepada anak-anak agar kedepannya mereka dapat belajar 

dari apa yang kita tuangkan ke mereka serat dapat menjadi remaja yang bisa 

diandalkan dalam segala hal.  

Beragam peristiwa remaja yang terjadi terkadang melakukan sesuatu 

yang berada di luar control dan perasaan tidak dapat dipungkiri seorang 

remaja tentunya sudah memilki sedikit banyaknya permasalahan dalam 

kehidupannya dan tidak dapat dipungkiri ketika seseorang remaja 

mendapatkan masalah yang sudah di luar kontrolnya maka mereka akan 

melakukan sesuatu yang sesuai dengan norma atau nilai atau dapat 

dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja sudah 

menjadi masalah di semua Negara. Lingkungan dan tempat bermain anak 

sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Ketika anak remaja keliru 

dalam memilih tempat bergaul tentu akan berdambak pada kepribadiannya 

begitupun sebaliknya jika mereka bergaul dengan lingkungan baik, maka 

baik pula yang akan menghampiri mereka.  

Strategi Dakwah dalam berdakwah tentu sangat berperan penting 

dalam penyampainnya ketika menyangkut persoalan remaja atau kenakalan 

remaja karena Strategi merupakan cara yang digunakan untuk 

                                                           

4Nubini, “Bahasa Dakwah untuk Kalangan Remaja Terpelajar yang Mengerti dan 
Memahami Anaknya”, Dakwah XI, No. 1 (2011): h. 119. 
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menyampaikan dakwah tersebut bahkan tongkat dalam menyampaikan 

dakwah. Strategi dakwah dipergunakan sebaik-baiknya dalam berdakwah 

agar penyampaian dakwah tidak melenceng dari sasaran yang yang akan 

diberikan dakwah dan juga tentu memiliki tantangan di era sekarang ini 

karena teknologi yang meningkat sangat pesat bahkan kita dapat mengakses 

apa saja. Tantangan dakwah Islam juga terkait dengan tantangan 

meningkatkan amal dalam bersama-sama membangun masyarakat yang baik 

dan adil. Terutama dikalangan remaja yang akan menjadi agen perubahan 

dan penerus bangsa kelak. Yang memiliki karakter yang baik, kreatif, inovatif, 

idealism tinggi, dan memiliki energi yang besar bagi peradaban Islam. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perlu dalam menyampaikan 

dakwah memberikan bimbingan yang baik kepada anak-anak atau remaja 

yang dapat meningkatkan pengetahuan keagamaannya yang lebih baik agar 

menjadi bekal di kemudian hari dan akan menjadi pegangan dalam 

menghadapi era modernisasi dan mampu menjaga akhlak yang diajarkannya 

dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah di 

antara nasihat yang diberikan yang paling berharga adalah anjuran untuk 

memperbaiki diri dengan berakhlak yang baik dan mulia. Nabi Muhammad 

tidak hanya memberikan nasehat dengan kata-kata melainkan nabi juga 

memperaktekkan terlebih dahulu dengan perilaku yang sempurna dan 

sangat terpuji sehingga beliau betul-betul menjadi suri tauladan yang baik 

dan benar serta tiada tara. 5ketika ummat Islam bersatu dalam berdakwah 

maka sedikit banyak permasalhan akan diselesaikan secara perlahan dan 

akan bisa membentuk strategi yang baik agar dapat memberikan masukan 

dan tanggapan terkait permasalahn yang terjadi di masyarakat.  

                                                           

5Abdul Mun’im al-Hasyimi, Akhlak Rasul Menurut Bukhari & Muslim (Jakarta: Gema 
Insani, 2013), h. 9. 
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Pelaksanaan dakwah dalam berbagai perkembangan ilmu 

pengetahuan pada remaja menjadi suatu permasalahan yang mendesak 

dalam peningkatan kualitas pola pikir terhadap aspek kehidupan remaja 

dapat dikatan sebagai peningkatan . organisasi remaja sangat membantu 

dalam permasalahan kenakalan remaja itu akan membentuk remaja yang 

taqwa dan bertanggung jawab terhadap apa yang akan dia lakukan. Dalam 

pelaksanaan ajaran Islam yang pada dasarnya yang perlu ditingkatkan adalah 

pelajaran pada masa remaja.  

Remaja pada era sekarang sudah berfikir kritis dan sudah tidak akan 

menerima pelajaran yang tidak sesuai dengan akal pikiran mereka 

menyampaikan dakwah atau sesuatu yang baik kepada remaja harus secara 

rasional dan logis. Maksudnya menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa 

yang sebenarnya terjadi di lingkungan tersebut. Agar remaja lebih mudah 

untuk memahami dan mengerti pesan yang disampaikan apalagi para remaja 

ini bisa dikatakan sangat cepat bosan dengan hal yang sudah sering mereka 

dengar. Dengan ini sesama muslim atau dai harus menyampaikan pesannya 

dengan cara yang baru yang lebih meyakinkan dan menyenangkan 

dibandingkan penyampaian yang dulu-dulu. Berdakwah sekarang ini bisa 

disampaikan menggunakan bahasa kekinian bahkan bisa menggunakan 

sesuatu yang ngetren membuat konten islami atau perilaku yang baik agar 

menjadi contoh bagi kalangan remaja. 

Penyimpangan perilaku remaja di pedesaan biasanya dianggap tidak 

memiliki masalah sosial yang harus ditangani. Taggapan orang-orang 

mengenai hal tersebut yang lahir dan tumbuh dipedesaan tidak akan 

mengalami masalah sosial sedah tidak sesuai yang kenyataan yang terjadi 

saat ini. Penyimpangan perilaku remaja di desa dapat mengganggu sistem 
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sosial  masyarakat yang sudah ada sejak dulu. Masalah memudarnya nilai-

nilai lokal yang ada dalam masyarakat desa terjadi pergeseran seperti 

berkurangnya nilai sopan santun dan budaya membantu orang tua. 

Pembetukan seorang remaja pedesaan harus lebih diperkuat agar sebagai 

remaja pedesaan harus tetap dikenal dengan baik dan masih dapat dijaga. 

Remaja pedesaan terkenal dengan sikap yang saling menghormati terlebih 

dengan orang yang lebih tua darinya. Seiring perkembangan informasi dan 

teknologi  ini kadang berbenturan dengan nilai-nilai budaya pedesaan pada 

masyarakat Bugis pada umumnya. Sistem sosial masyarakat dapat 

mempengaruhi perekembangan kedewasaan remaja yang tinggal di wilayah 

pedesaan.  

Perkembangan moral pada remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan 

usaha untuk mencapai hal tersebut. Maka dengan hal-hal tersebut seorang 

remaja terdorong dalam melakukan hal-hal yang negatif juga dikenal dengan 

kenakalan remaja. Dengan perkembangan IPTEK yang semakin canggi dan 

mutakhir. Media cetak dan elektronik dapat mempengaruhi remaja dalam 

kehidupan sehari-hari atau gaya hidupnya. Pola pikir serta tingkah laku yang 

cenderung  jauh dari ajaran agama. Sehingga perlu diadakan pembinaan 

akhlak yang dapat menanamkan nilai-nilai Islam kedalam diri mereka. 

Keberadaan pembinaan wadah remaja kini semakin dibutuhkan baik itu 

organisasi ataupun lembaga pendidikan salah satunya Karang Taruna yang 

ada di setiap desan salah satunya Desa Mario Kec. Libureng Kab. Bone. 

Organisasi karang taruna ini merupakan organisasi remaja yang 

merada di lingkungan masyrakat setempat yang berfungsi sebagai wadah 

pembinaan yang diberikan kepada remaja ataupun pemudi yang ada di desa 

tersebut. Karang taruna tentunya merekrut para pemuda atau pemudi yang 
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asli berdomisili di wilayah atau desa tersebut untuk menjadi kader yang 

tentunya menjadi kuat dan dapat dipercaya. Dengan adanya karang taruna 

yang menjadi media dalam berdakwah atau menyampaikan pesan yang baik 

kepada remaja yang menampung aspirasi masyarakat yang dapat menjadi 

wadah khususnya bagi remaja yang ada di desa tersebut. Karang taruna pada 

umumnya dipandangkan untuk memeriahkan desa dimana mereka tinggal 

dan mengenalkan potensi-potensi dimana asal mereka. Jika kesadaran diri itu 

sudah ada sejak dini maka mereka akan bergerak bersama-sama untuk 

membangun desanya dan para anggota atau pengurus karang taruna untuk 

bersama-sama merangkul para remaja yang bermasalah di daerah tersebut.  

Penyimpangan perilaku remaja dipedesaan terkhususnya di Desa 

Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Masalah perilaku remaja yang 

terjadi di wilayah ini seperti cara bergaul, budaya msyarakat setempat, 

penggunaan bahasa. Penerimaan interaksi sosial budaya yang selalu memicu 

dalam kalangan remaja,seperti halnya minum minuman keras yang sudah 

lumrah bahkan sudah sering terdengar di kalangan remaja merasa dirinya 

kuat saat melakukan kejahatan. berkendara bermotor di bawah umur, 

bahkan dalam kalangan remaja saat ini banyak yang melakukan balapliar dan 

melakukan taruhan (Judi) saat melakukan balapan,  minuman minuman 

keras bahkan juga sudah dilakukan sebagian remaja, gaya pacaran yang 

melebihi batas, dan menonton konten-konten pornografi. Penerimaan yang 

salah dalam hal ini menimbulkan pergesan budaya dalam pedesaan dan 

meningkatkan kenakalan remaja di desa ini. Mereka yang hidup di wilayah 

pedesaan yang jauh dari kata hiburan yang tren sekarang hanya bisa 

mengakses hiburan melalui televise atau HP. Kurangnya kreatifitas yang 
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dilakukan sehingga bisa menggunakan HP seharian dan juga melakukan hal-

hal yang tidak dinginkan. 

Karang taruna berperan aktif, bersinergi serta merangkul remaja 

dengan berbagai cara memberikan worshop atau kegiatan yang membahas 

tentang kenakalan remaja atau kegiatan yang dapat mengedukasi remaja 

melakukan aktifitas yang lebih efektif lagi dengan tujuan untuk menciptakan 

lingkungan yang tentram, damai, aman dengan remaja-remaja yang 

berakhlak mulia dan terhindar dari berbagai macam kasus yang terjadi pada 

remaja. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan fokus permasalahan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini yaitu strategi dakwah yang dilakukan karang taruna 

dalam mengurangi kenakalan remaja yang ada di Desa Mario Kecamatan 

Libureng Kabupaten Bone melalui media dakwah Karang Taruna. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan uraian fokus penelitian, maka peneliti memberikan 

deskripsi fokus sebagai berikut : 

a. Strategi Dakwah Karang Taruna 

Strategi dakwah merupakan cara atau siasat dalam melakukan 

sesuatu untuk mencapai tujuan yang ingin di capai seorang pendakwah agar 

apa yang di sampaikannya dapat di terima dengan baik serta dapat di 

laksanakan oleh mad’unya. Strategi ini berfungsi untuk mempermudah 

dalam pelaksanaan kegiatan serta tujuan yang ingin di capai bisa lebih efektif 
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dan efisien. Karang taruna merupakan salah satu organisasi yangberda di 

desa  bertujuan untuk membina dan menghimpun anak muda yang ada di 

desa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi di desa tersebut 

yang memiliki karakter yang tangguh. Karang taruna perlu memiliki 

kesadaran diri dan memiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap diri dan 

lingkungannya. Jadi karang taruna menjadi media dakwah yang dimaksud 

adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh karang taruna baik itu dalam lingkungan internal  yang dilakukan 

karang taruna maupun yang dilakukan diluar dari kegiatan karang taruna 

atau eksternal yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dakwah kepada 

generasi muda terkhususnya dikalangan remaja yang bermasalah yang ada di 

Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. 

Strategi dakwah dalam karang taruna merupakan cara yang dilakukan 

oleh karang taruna atau taktik yang dilakukan guna untuk menyampaikan 

dakwah dengan baik untuk mengurangi kenakalan remaja yang ada, startegi 

digunakan agar tujuan yang ingin dicapai segera tercapai. 

b. Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja merupakan suatu permasalahan sosial yang terjadi 

dilingkungan masyarakat maupun di lingkungan pedesaan. Banyak hal yang 

menyebabkan terjadinya kenakalan remaja di lingkungan masyarakat, 

remaja pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Perilaku 

sosial seseorang merupakan sifat yang berbeda-beda, perilaku sosial menjadi 

fokus dalam pengembangan bagi kalangan remaja. Adapun kenakalan remaja 

diantaranya balap liar yang dilkukan remaja serta melakukan judi dengan 

taruhan saat melakukan balapan dengan remaja yang lainnyadan meminum 

minuman keras juga sudah di lakukan beberapa remaja. Kenakalan remaja 
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sangat berpengaruh dikalangan masyarakat karena remaja merupakan 

generasi penerus yang akan menentukan baik buruknya masa depan bangsa 

kedepannya. Kenakalan remaja yang ada di masyarakat Desa Mario 

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone memiliki beberapa macam kenakalan 

seperti balap liar, judi  dan minum minuman keras. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah, fokus penelitian dan deskripsi 

fokus yang akan di teliti adalah bagaimana strategi dakwah karang taruna 

dalam mengurangi kenakalan remaja  yang diamana memiliki masalah atau 

yang terlibat dalam kenakalan remaja di Desa Mario Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone. Untuk mengkaji pokok permasalahan tersebut maka 

peneliti dapat mengemukakan di sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaiamana langkah-langkah strategi Dakwah karang taruna dalam 

mengurangi kenakalan remaja di Desa Mario Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana Kendala yang dihadapi karang taruna dalam mengurangi 

kenakalan remaja di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone? 

D. Kajian Pustaka 

Agar mencapai hasil penilitian yang ilmiah diharapkan data-data 

digunakan dalam penyususnan proposal tesis ini dapat menjawab secara 

konprohensif terhadap semua permasalahan yang ada. Hal yang dapat 

dilakukan agar tidak terjadi duplikasi karya ilimiah atau pengulangan 

penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti yang lain dengan 

permasalahan yang ada. 
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Berdasarkan tinjauan teoritis yang peneliti lakukan, ada beberapa 

penelitian penelitian yang memiliki kajian serupa dengan apa yang peneliti 

akan teliti yaitu: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Reni Alfiyah yang berjudul “Peran 

Karang Taruna dalam Mengatasi Penyimpangan Perilaku Remaja 

Melalui Pendidikan IPS di desa Somogede kecamatan Wadas Lintang 

kabupaten Wonosobo” (Universitas Negeri Semarang 2019) dari hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan remaja yang 

di lakukan di Somogede disebabkan karena hubungan pertemanan yang 

kurang sehat yang didukung sosialisasi tidak sempurna keteladanan 

yang keliru dari orang tua serta kurangnya pengawasan orang tua. 

Dalam peran karang taruna ditunjukkan dengan perencanaan dan 

pelaksanaan pembinaan melalui pelatihan olahraga, seni serta 

partisipasi remaja dalam aktivitas sosial masyarakat.6 Adapun 

persamaan yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh Reni Alifiyah 

sama-sama meneliti tentang Karang taruna dan remaja sedangkan 

perbedaan yang ada dalam penelitian ini yakni Reni Alfiyah melakukan 

penelitian dengan mengambil teori melalui pendidikan IPS yang 

berletak di Wonosobo sedangkan peneliti melakukan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologi dan untuk menganalisis 

strategi dakwah dalam karang taruna tersebut. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mutmainna yang berjudul 

“Dakwah dalam Pembinaan Remaja Karang Taruna di Desa Kanjilo 

                                                           
6 Reni Alifiyah, “Peran Karang Taruna dalam Mengatasi Penyimpangan Perilaku Remaja Melalui 
Pendidikan IPS di desa Somogede kecamatan Wadas Lintang kabupaten Wonosobo”, 
Tesis(Wonosobo:program Pasca Sarjana, Pendidikan Ilmu pengetahuan Sosial, Universitas Negeri 
SEmarang, 2019) h. 51 
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Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa” (Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar 2021) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hasil kreativitas karang taruna dalam membina remaja di desa Kanjilo 

Kecamatan Barombong dikelompokkan dalam bidang dengan berbagai 

aktivitas yang dilakukan seperti bidang kewirausahaan, bidang 

keagamaan bidang lingkungan dan memiliki beberapa kegiatan seperti 

pelatihan jurnalistik, pembinaan kerohanian dan pembinaan dalam 

bidang kesenian.7 Persamaan penelitian Mutmainna dengan penelitian 

ini yakni sama sama membahas tentang karang taruna, dakwah dan 

kenakalan remaja. Akan tetapi perbedaannya Mutmainna membahas 

tentang karang taruna sebagai media dakwah dalam pembinaan yang 

dilakukan untuk remaja sedangkan peneliti menggunakan strategi 

dakwah yang dilakukan dalam mengurangi terjadinya kenakalan 

remaja yang ada di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. 

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ronny Setiawan, Anwar, 

Baharuddin yang membahas tentang “Peran Karang Taruna Dalam 

Meningkatkan Aktivitas Kepemudaan Di Kelurahan Gunung Lingai 

Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda” ( Jurnal Ilmu Pemerintahan 

Volume 7 No.2) Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Aktivitas 

Kepemudaan di Kelurahan Gunung Lingai masih kurang maksimal 

keberadaannya ketika awal kepengurusannya hingga saat ini. Dapat 

dilihat melalui kegiatankegiatan yang diselenggarakan, beberapa 

kegiatan sudah tidak berjalan seperti pada kegiatan ekonomi, olahraga 

(Volly), peternakan Itik. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan menjahit 

                                                           
7 Mutminna,” Dakwah dalam Pembinaan Remaja Karang Taruna di Desa Kanjilo Kecamatan 

Barombong Kabupaten Gowa”, Tesis (Makassar: Program Pasca SarjanaDirasah Islamiah, Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar 2021 ), h.87 
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hanya dilaksanakan sekali pada tahun 2015 & 2016. Sisanya masih 

berjalan hingga saat ini seperti kegiatan olahraga sepak bola dan 

kegiatan gotong royong.8 Persamaan yang ada dalam penelitian ini 

yakni sama-sama membahas tentang karang taruna dan remaja 

sedangkan perbedaannya penelitian dalam jurnal membahas tentang 

cara karang taruna dalam meningkatkan kegiatan dalam pemuda 

sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi 

dakwah yang digunakan karang taruna dalam mengurangi kenakalan 

remaja serta apa saja yang menjadi kendala dalam mengurangi 

kenakalan remaja. 

Dari beberapa penelitian yang menjadi deskripsi fokus diatas, peneliti 

selanjutnya dalam konsentrasi Dakwah dan Komunikasi program Pasca 

sarjana UIN Alauddin Makassar. Sejumlah karya ilmiah yang menulis tentang 

“Karang Taruna dan Kenakalan Remaja di Desa Mario Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone (Tinjauan Media Dakwah)” oleh karena itu bidang kajian 

yang akan dilakukan ini belum pernah di teliti atau di sentuh, sehingga studi 

dipandang sebagai simbangan besar terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis strategi dakwah karang taruna dalam mengurangi 

kenakalan remaja yang ada di desa Mario kecamatan Libureng kabupate 

Bone. 

                                                           
8 Ronny Setiawan dll, “Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Aktivitas Kepemudaan 

Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda”, Jurnal, (Jurnal Ilmu 
pemerintahan Volume 7 Nomor 2 2019), h. 667 
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b. Untuk menganalisis kendala karang taruna dalam mengurangi kenakalan 

remaja di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini di harap kan dapat berguna untuk pengembangan 

khsanah keilmuan bagi pembaca dan khususnya bagi mahasiswa yang 

berkecimpung di bidang dakwah dan komunikasi 

a. Secara Teoritis 

Poroposal tesis ini diharapkan dapat  memberikan sumbangsi 

pemikiran serta dapat menambah pengetahuan bagi setiap pembacanya 

terkhusus jurusan dakwah dan komunikasi dalam rangka memberikan 

manfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam upaya mengkaji 

penyempurnaan serta mengembangkan paradigm dakwah dalam pembinaan 

remaja melalui kelompok karang taruna di berbagai desa, kecamatan, dan 

lainnya. 

b. Secara praktis  

Dalam kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai media dakwah yang digunakan oleh masyrakat salah satunya 

karang taruna dalam meminimalisir adanya kenakalan remaja yang ada di 

desa atau dimasyarakat. Sekaligus dapat diterapkan sebagai sarana yang 

digunakan dalam berdakwah.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Gambaran Umum Tentang Strategi Dakwah 

1. Pengertian Strategi 

Istilah strategi bersal dari bahasa yunani strategia (Stratos adalah 

militer dan ag merupakan memimpin), yang artinya adalah seni atau suatu 

ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi bisa diartikan sebagai suatu 

rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan material pada daerah 

daerah tertentu untuk mencapai tujuan ataupun tindakan tertentu.9 

Strategi merupakan rencana yang disatukan yang luas dan 

berintegritas yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan 

tantangan lingkungan, dirancang guna untuk memastikan bahwa tujuan 

utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat 

oleh organisasi.10 

Adapun pengertian lain dari strategi merupakan sejumlah tindakan 

yang terintegrasi atau terkoordinasi yang digunakan untuk kompotensi inti 

serta memperoleh keunggulan bersaing. Keberhasilan suatu organisasi 

sebagaimana dapat diukur dengan daya saing strategi dan profitibilitas 

tinggi, merupakan suatu fungsi kemampuan organisasi dalam 

mengembangkan dan menggunakan kompotensi inti baru lebih cepat 

                                                           

9Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2008), h. 3. 

10David, Manajemen Strategi Konsep (Jakarta: Selemba Empat, 2004), h. 14. 
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daripada usaha pesaing untuk meniru keunggulan yang terdapat pada saat 

ini.11Strategi merupakan ilmu perencanaan dan penentuan suatu arah 

operasi bisnis berskala besar. Menggerakkan semua sumber daya organisasi 

atau perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis. 

Strategi merupakan sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan 

direncanakan. Penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan 

pasar, pesaing dan faktor-faktor lingkungan.12 

Setidaknya ada tiga pengertian strategi menurut amstrong yang 

pertama, strategi merupakan deklarasi maksud yang mendefenisikan cara 

untuk mencapai suatu tujuan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh 

alokasi sumber daya yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan 

semberdaya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal. Kedua, strategi 

adalah prespektif dimana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat 

dibicarakan serta keputusan strategis bertujuan untuk membuat dampak 

yang besar serta jangka panjang pada keberhasilan organisasi. Ketiga, 

strategi pada dasarnya merupakan penetapan tujuan atau tujuan strategi  

dan mengalokasikan sumber daya dengan peluang sehingga dapat mencapai 

kesesuaian strategis antara tujuan dengan strategis.13 

Pengerian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara 

dalam mempertahan kan organisasi atau bagaiamana cara dalam 

mengembangkan organisasi yang di jalankannya. Suatu cara dalam organisasi 

agar dapat bersaing dengan organisasi lain agar suatu tujuan yang diinginkan 

dapat tercapai.  

                                                           

11Hitt Michael, dkk, Manajemen Strategi (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 137. 

12Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Jakarta: Ghia Indonesia, 2010), h. 29. 

13Triton, MarketingStrategic (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), h. 12-15. 
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Adapun tahapan penyusunan strategi memerlukan tahapan tertentu 

untuk dapat dipengaruhi. Yang perlu di perhatikan yakni:  

a. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan. 

b. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis. 

c. Menyusun perencanaan tindakan. 

d. Menyusun rencana penyumberdayaan. 

e. Mempertimbangkan keunggulan. 

f. Mempertimbangkan berkelanjutan. 

Adapun tujuan mengapa perlu membuat strategi dalam organisasi 

karena strategi menjadi jembatan yang memudahkan perencanaan, 

pelaksanaan serta memudahkan dalam pencapaian tujuan. Adapun tujuan 

membuat strategi diantaranya: 

a. Menjaga kepentingan, karena strategi memiliki peruntukkan yang luas dan 

digunakan banyak pihak. 

b. Sebagai sarana evaluasi, strategi dapat digunakan sebagai ajang dalam 

memperbaiaki diri dari kegagalan. 

c. Memberikan gambaran tujuan,  karena setiap organisasi pastinya memiliki 

tujuan dan stretegi ini menjadi landasan dalam mencapai tujuan 

organisasi tersebut. 

d. Memperbaiki strategi yang lalu, yang dimana strategi dapan mengevaluasi 

apa yang seharusnya dilakukannya ketika tujuannya belum tercapai. 
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e. Lebih efesien dan efektif, strategi terbukti banyak membantu para 

pelakunya dari segi waktudam cara melakukan kegiatannya. 

f. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi, startegi bisa mengembangkan 

cara-cara untuk mencapai tujuan karena kita dapat melakukan suatu 

kegiatan yang berbeda dengan yang lain. 

g. Mempersiapkan perubahan, sebagai sarana mempersiapkan berubahan. 

2. Dakwah 

A. Pengertian Dakwah 

Dakwah berasal dari bahasa arab Da’a, yad’u, Da’watan yang dimana 

artinya adalah memanggil, menyeruh, mengajak atau mengundang.14 Dakwah 

ini sendiri merupakan bentuk masdar dari da’a sehingga kata dakwa 

diartikan sebagai ajakan atau seruan. Dakwah dalam pengertian secara 

istilah yang diartikan oleh bebrbagai ahli sebagi berikut: 

a. Prof. Toha yahya Oemar mengartikan dakwah Islam sebagai upaya 

mengajak umat dengan bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan 

perintah Allah SWT untuk kemaslahatan ummat baik di dunia dan akhirat. 

b. Prof Dr. Hamka yang mengatakan bahwa dakwah merupakan seruan atau 

panggilan untuk menganut suatu pendirian yang dasarnya berkonotasi 

positif dengan subtansi yang terletak pada aktivitas yang memerintahkan 

seseorang untuk amar ma’ruf nahi mungkar. 

                                                           

14Andy Darmawan, Ibda’I Bi Nafsika: Tafsir Baru Keilmuan Dakwah (Yogyakarta: 
Tiara Wacana, 2005), h. 35. 
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c. Hamzah Ya’kup mengartikan dakwah sebagai menjak ummat dengan 

hikmah atau kebikjasanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. 

d. SyaikhAli Makhfudz didalam kitabnya Hidayatul Mursyidin yang 

mengartikan dakwah yaitu dakwah islam yakni mendorongmanusia agar 

berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk atau hidayah, menyeru manusia 

berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran atau kejahatan agar 

mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

e. Syaikh Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa dakwah merupakan 

menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah fardhu 

yang diwajibkan kepada setiap muslim.15 

Penyebutan kata dakwah yang ada di dalam alquran yang diman lebih 

banyak menampilkan dalam bentuk kata kerja atau fi’il dengan ini 

memberikan suatu isyarat bahwa sanya kegiatan dakwah perlu dikerjakan 

secara dinamis, sistematis, serius, professional, terencana, dan proporsional. 

Dakwah merupakan suatu perjuangan ummat Islam pada masa kenabian, 

sahabat bahkan sampai sekarang ini.16 

Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik 

dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan yang dilakukan secara sadar 

dan terencana dalam usaha untuk mempengaruhi orang lain secara baik, 

secara individual maupun secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya 

suatu kesadaran diri serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai suatu 

pesan yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsuk paksaan.17 

                                                           

15Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Jakarta: Kencana, 2006), 
h. 17.  

16 Mahmuddin, Manajemen Dakwah, (Ponorogo: Wade Group, 2018), h. 9 

17M. Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 
2007), h. 17. 
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Dakwah merupakan mengajar kepada kebaikan baik itu pada diri 

sendiri ataupun mengajak orang lain untuk berbuat baik sesuai dengan 

ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya serta tidak 

melakukan perbuatan yang tercela atau yang mungkar oleh Allah dan 

Rasulnya.18 

Dari berbagai defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah 

mencakup dimensi yang menyeluruh yang meliputi usaha perjuangan 

merubah suatu situasi kepada yang diridhai Allah SWT. Sesungguhnya 

seorang Da’I mempunya kewajiban yang sangat berat atau memikul tanggung 

jawab yang sangat besar merubah ummat manusia menjadi lebih baik yang 

dimana dulunya mengerjakan pekerjaan yang mungkar akan tetapi berubah 

menjadi melakukan pekerjaan yang ma’ruf. Mengubah keadaan yang buruk 

menjadi lebih baik lagi. Agar mereka mendapat kebahagiaan didunia dan 

akhirat. 

Allah telah menetapkan suatu tujuan hidup manusia agar manusia 

mengabdikan dirinya semata-mata kepada Allah SWT hal tersebut terdapat 

dalam Firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat/5:56: yang berbunyi : 

 ُِ ّْطَ الَِّْ ىَُِعْثُدوُْ َِّ وَالِْْ ا خَيقَْدُ اىْجِ ٍَ د/ ٦٥وَ َٰ  (5: 51) اىرّٰز

Terjemahnya: 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembahku.”19 

                                                           

18Slamet, Prinsip-Prinsip Metodologi Dakwah (Surabaya: Usaha Nasional,  1999), h. 
29-30. 

19Departemen Agama RI, Alqur’an dan terjemahnya (Jakarta: Bumi Restu, 2006), h. 
862. 



24 
 

 
 

Untuk menyadarkan manusia akan tujuan hidup dimuka bumi guna 

sebagai hamba Allah yang hanya mungkin terwujud dengan melalui kegiatan 

da’wah sebagaimana yang terkandung dalam QS Al- Anfal /8:24: 

 

 َُّ ا اَ ىْٰٓ َُ ٌْْۚ وَاعْيَ ُْنُ ا َحُُِْ ََ ٌْ ىِ ظُىْهِ اِذاَ دعََامُ ِ وَىِيسَّ ُْثىُْا لِِلّّٰ ْىُا اظْرجَِ ٍَ َِ اٰ َْ ٰٓاََ هَا اىَّرِ َ ََحُ  َٰ ُْهِ اللّّٰٰ ٰٓ اِىَ سْءِ وَقَيْثِهٖ وَاََّّه  ََ َِ اىْ ُْ ىْهُ تَ

 َُ  (24: 8) الّْفاه/ ٤٢ذحُْشَسُوْ

Terjemahnya: 

Hai Orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul 
Apbila rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan 
kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara 
manusia dan hatinya dan sesungguhnya kamu akan dikumpulkan.20 

Maksudnya menyeru kamu berperang untuk meninggikan kalimat 

Allah yang dapat membinasakan musuh serta menghidupkan Islam dan 

Muslim juga Berarti menyeru kamu kepada iman, petunjuk jihad dan segala 

yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.21 

Melalui wahyu yang diturun Allah SWT diturunkan kepada Rasulnya 

telah memerintahkan kepada orang mukmin untuk senantiasa menomor 

satukan seruan dari Allah dan panggilannya mentaatinya serta melaksanakan 

kewajibannya melaksanakan ajaranyya merupakan jaminan untuk 

terwujudnya kehidupan yang baik, bahgia serta memiliki hidup tentram bagi 

manusia. 

B. Unsur-unsur Dakwah 

 Unsur-unsur Dakwah di bagi dalam beberapa bagian diantanya Da’I, 

Mad’u, Maddah, Wasilah, Tahriqah: 

                                                           

20Departemen Agama RI, Alqur’an dan terjemahnya, h. 322. 

21Departemen Agama RI, Alqur’an dan terjemahnya, h. 264. 
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1. Da’i merupakan subjek dakwah atau biasa di kenal dengan ulama, 

mubaligh subjek tersebut melaksanakan tugasnya dalam 

berdakwah, pelaksanaan tugas berdakwah dapat dilakukan 

dengan perorangan maupun dengan kelompok seorang da’i 

menempati kedudukan yang tertinggi dan terhormat dihadapan 

Allah. 

2. Mad’u merupakan objek atau sasaran dakwah, seseorang atau 

kelompok yang lazim dibuat jamaah atau pendengar yang 

menuntut ajaran dari seorang da’I. 

3. Maddah merupakan kegiatan dakwah yang meliputi akidah, 

muamalah, ibadah, dan akhlak yang diajarkan Allah dalam Al-

Quran melalui rasulnya, ajaran tersebut tidak hanya berupa teori 

akan tetapi juga perbuatan para da’I sehingga para mad’u 

menganggap bahwah da’I tersebut dapat di contoh dengan baik. 

4. Wasilah merupakan media dakwah sebagai alat perantara yang 

bermanfaat untuk menyampaikan pesan dakwah, media dakwah 

merupakan peralatan yang digunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah. 

5. Thariqah merupakan suatu metode yang digunakan dalam 

melaksakan dakwah yang dilakukan oleh da’I dalam 

menyampaikan dakwahnya keada mad’u. 

C. Media Dawah 

Media merupakan alat komunikasi. Media berasal dari bahasa latin 

yang artinya bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah media berarti 

perantara antara sumber dengan penerima pesan. Banyak hal yang termasuk 
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media diantaranya televise, film, media cetak, dan yang lain sebagainya.22 

ketika berbicara tentang media komunikasi dapat diartikan sebagai semua 

media dan benda yang dapat dijadikan media komunikasi demi suksesnya 

dakwah itu sendiri. Karena tidak mungkin dakwah bisa sukses tanpa adanya 

media yang digunakan. Media merupakan medium yang digunakan untuk 

membawa, menyampaikan suatu pesan dimna medium yang digunakan 

merupakan jalan atau alat dengan suatu pesan akan berjalan antara suatu 

komunikator dengan komunikan.23 

Madia merupakan alat yang dapat membantu aktivitas dan 

keperluanyang dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. 

Media juga di artikan sebagi alat grafis, elektronik, menangkap, memproses, 

dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.24Media didefenisikan 

sebagai segala bentuk yang digunakan untuk menyukseskan suatu proses 

informasi atau pertukaran informasi. Dan juga media diartikan sebagai benda 

yang dapat dilihat, dimanipulasi, dibaca, didengar, dibicarakan beserta 

instrument yang dipergunakan baik itu dalam kegiatan apapun.25 Media 

berarti alat atau saran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak yang dapat dimanipulasi, dilihat, dabaca, dan 

didengar. Media yang digunakan secara maksimal makan informasi yang 

akan disampaikan akan maksimal pula dan pendengar, penerima, atau 

pembacanya dapat mendapatkan informasi dengan baik. Namun jika media 

digunakan dengan kepentingan tertentu maka pada media tersebut kurang 

                                                           
22 Dian Indriani, Alat Bantu Pengajaran (Jogjakarta: DIVA Press 2011) h. 13 
23 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta 1992) h. 2 
24 Azhar Rasyad, Media Pembelajaran, cet 4, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h. 

3 
25 Asnawir, Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers 2002) h. 
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menjamin sehingga akan mengakibatkan kesalah pahaman antara pemberi 

dengan penerima informasi.  

Media diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi dan 

penerima yang fungsinya sebagi sumber dan dan penerima informasi.26 

Pengertian media secara umum adalah alat perantara yang berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dengan tujuan untuk pemakai agar lebih mudah dalam 

mencapai suatu tujuan yang diinginkannya.27 Secara lebih khusus pengertian 

media dalam proses belajar mengajar diartikan sebagi alat-alat, grafis, 

elektronik, fotografis untuk menangkap memproses dan menyusun 

informasi. Beberapa hal yang masuk dalam media diantaranya film, diagram, 

televise, media cetak, computer dan lain-lain.28 Media juga merupakan 

komponen dari komunikasi yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 

ke komunikan.29 

Dari beberapa pengertian yang ada diatas dapat di simpulkan bahwa 

media merupakan segala bentuk sesuatu yang dapat digunakan dalam 

bentuk penyaluran pesan dan dapat dijadikan sebagai saluran atau 

penyampaian dalam berkomunikasi dengan tujuan untuk pemakainya lebih 

mudah dalam mencapai tujuan. 

3. Strategi Dakwah 

Strategi berasal dari bahasa yunani Strategia yang artinya 

kepemimpinan atas pasukan atau suatu seni memimpin pasukan. Kata 

                                                           
26 Benny A. Pribadi, media dan Teknologi dalam Pembelajaran (Jakarta: Kencana 

2017) h. 15 
27 Chano Paramita , dkk, Kebebasan Media Pengancam Literasi Politik, (Malang: 

Intrans Publishing Group 2020) h. 55 
28 Dian Indriana, Ragam Alat Bantu Pembelajaran, (Jogjakarta: Diva Pres 2011) h. 13 
29 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Penerbit GAva Media 2016) h. 4 
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Strategia bersumber dari strategos yang kemudian berkembang dari kata 

Stratos yang berarti tentara dan kata agein yang berarti pemimpin istilah 

strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan yunani-romawi 

sampai pada masa industrialisasi. Kemudian istilah strategi meluas ke 

berbagai aspek kegiatan masyarakat salah satunya dalam bidang dakwah. Hal 

yang penting karena dakwah yang bertujuan melakukan perubahan 

terencana dalam masyarakat dan telah berlangsung dari seribu tahun 

lamanya.30 

Strategi dakwah merupakan siasat atau taktik yang digunakan dalam 

aktivitas dakwah yang harus diperhatikan dari asas-asas dakwah.31 Strategi 

dakwah merupakan suatu rencana konprehensif dan terpadu yang 

menghubungkan kondisi internal suatu organisasi dengan situasi lingkungan 

eksternal agar tujuan organisasi dapat tercapai.32 Strategi dakwah 

merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir atau 

sasaran. Strategi bukan hanya sekedar rencana semata tetapi juga strategi 

merupakan rencana yang menyatukan semua bagian strategi menjadi satu 

dan saling melengkapi.33 

Strategi dakwah adalah cara atau metode yang efektif dalam mengajak 

manusia kepada ajaran Allah sehingga terealisasilah kehendak-kehendaknya 

di muka bumi. Strategi dakwah pada hakikatnya merupakan perencanaan 

atau Planning dan Management untuk mencapai tujuan34. Demikian strategi 

                                                           

30Anwar Arifin, Dakwah Kontenporer: Sebuah Studi  Komunikasi (Yogyakarta: Graha 
Ilmu,  2011), h. 227. 

31Asmuni Syukur, Dasar-Dasar Strategi DAkwah Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h. 
32. 

32Napa J. Awat, Manajemen Strategi: Suatu Pendekatan Sistem (Yogyakarta: Liberty, 
1989),  h. 20. 

33Murad, Strategi Management and Business Policy (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 9. 

34Syamsuddin AB, Pengantar Sosiologi Dakwah (Jakarta: Kencana, 2016), h. 147. 
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dakwah merupakan suatu proses menemukan cara atau tindakan dan daya 

atau upaya menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi yang 

tertentu guna untuk mencapai tujuan dakwah secara optimal dengan hal ini 

strategi dakwah merupakan takti, siasat, atau maneuver yang dilakukan 

dalam rangka mencapai tujuan dakwah. 

Strategi menuntut adanya kebijaksanaan yang menetukan pengaturan 

dan langkah-langkah dakwah yang mengarah pada perwujudan amar ma’ruf 

nahi mungkar baik itu dalam da’i sendiri maupun di dalam diri mad’unya. 

Strategi dakwah strategi dakwah yang dimaksud yaitu strategi dakwah 

komunikasi yang dikemas serta dijiwai oleh norma-norma dan kaidah 

Islam.35 

Adapun bentuk- bentuk strategi dakwah, strategi dakwah yakni 

ketentuan dakwah dam rencana yang di rumuskan untuk kegiatan dakwah, 

strategi dakwah dalam tiga bentuk diantaranya: 

a. Strategi sentimental (Al-manhaj al-Athifi) 

Strategi ini merupakan strategi dakwah yang memfokuskan aspek hati 

dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Meberikan mad’u 

nasihat yang mengesankan, memanggil dengan kelembutan, serta 

memberikan pelayanan yang memuaskan merupakan beberapa metode yang 

di kembangkan dari strategi ini. Cara ini sesuai dengan mad’u yang 

terpinggirkan atau marjinal. Dan dianggap lemah. Strategi sintemental ini 

diterapkan oleh Nabi SAW pada saat menghadapi kaum msyrik di Mekkah.  

b. Strategi Rasional (al-manhaj al-aqli) 

                                                           

35Kustadi Suhandang, Strategi Dakwah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2014), h. 
99. 
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Strategi ini merupakan strategi dakwah dengan beberapa metode 

yang dimana memfokuskan pada aspek akal pikiran. Strategi ini dimana 

mendorong mad’u untuk berfikir, mengambil pelajaran, dan merenungkan. 

Penggunaan hukum logika diskusi dan pengambilan contoh dan bukti sejarah 

merupakan beberapa metode dan strategi yang rasional. 

c. Strategi indriawi (al-manhaj al-hissi) 

Strategi ini dinamakan dengan strategi eksperimen suatu strategi yang 

ilmiah. Strategi ini diartikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode 

dakwah yang berorientasi pada panca indra dan berpegang teguh pada hasil 

penelitian dan percobaan.36 

Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah/2:129. 

حَ وََصَُمِّ  ََ ٌُ اىْنِرٰةَ وَاىْحِنْ هُ َُ رلَِ وََعَُيِّ َٰ ٌْ اٰ ُْهِ ََريْىُْا عَيَ  ٌْ ْْهُ ٍِّ ٌْ زَظُىْلْا  ُْهِ َا وَاتْعَسْ فِ ٌُ زَتَّْ ُْ َْصُ اىْحَنِ ّْدَ اىْعَصِ ٌْ ا اَِّّلَ اَ ࣖ ُْهِ

٩٤١  

Terjemahnya:  

Wahai tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan 
mereka, yang akan membacakan kepada mereka syat-ayat engkau, dan 
mengajarkan kepada mereka al khitab (Al-Quran) dan Al-Hikam (As-
Sunnah) serta mensucikan mereka, sesungguhnya engkaulah yang 
maha kuasa lagi maha bijaksan.37 

Ayat tersebut mengisyartkan tiga strategi, diantaranya: 

a. Strategi Tilawah (membacakan ayat-ayat Allah SWT), strategi ini objek 

dakwah diminta untuk mendengarkan penjelasan pendakwah atau 

objek dakwah diminta untuk membaca sendiri pesan yang ditulis oleh 

pendakwah. Bisa yang mencakup tertulis dalam kitab suci dan yang 

tidak tertulis yaitu alam semesta. Segala isi dan kejadian yang ada di 

                                                           

36Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2012), h. 351-353. 
37
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dalamnya. Kita dapat mengenal Allah SWT melalui keajaiban 

ciptaannya. Memperlihatkan bisa dengan panca indra yakni melihat, 

mendengar, dan ditambah dengan akal sehat. 

b. Strategi Takziah (Menyucikan Jiwa) merupakan strategi yang dilakukan 

dengan melalui aspek kejiwaan salah satu misi dakwah yakni 

menyucikan diri manusia. Salah satu tanda jiwa yang kotor yakni jiwa 

yang tidak stabil, keimanan ynag tidak istiqomah seperti akhlah tercela 

lainnya. 

c. Strategi Ta’lim adalah strategi ini hampir sma dengan strategi tilawah 

yakni keduanya mentransformasikan pesan dakwah akan tetapi 

strategi ta’lim bersifat lebih mendalam dilakukan secara formal dan 

sistematis.38 

Strategi membutuhkan perencanaan yang matang, ketika strategi 

dakwah tersebut dihubungkan dengan pendakwah maupun mitra dakwah 

maka ia akan memunculkan ancaman ataupun peluang.  

Dakwah Islam dapat mencapai keberhasilan secara maksimal maka 

diperlukan berbagai faktor penunjang, diantaranya adalah strategi dakwah 

yang tetap sehingga dakwah dapat mengena pada sasaran. Strategi dakwah 

dalam islam memperhatikan beberapa asas dakwah diantanya sebagai 

berikut: 

a. Azas Filosofis, ini membicarakan masalah yang erat hubungannya dengan 

tujuan yang ingin dicapai dalam proses atau aktivitas dakwah. 

                                                           

38Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2012), h. 356. 
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b. Azas kemampuan dam keahlian Da’i, azas ini mengenai kemampuan 

seorang pendakwah dan profesionalitas pendakwah sebagai objek 

dakwah. 

c. Azas Sosiologis, azas ini membahas tentang masalah yang berkaitan 

dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. 

d. Azas psikologis, azas ini mengenai masalah yang erta kaitannya dengan 

kejiwaan manusia. 

e. Azas efektif dan efesiensi, azas ini merupakan aktivitas dakwah yang harus 

ada keseimbangannya antara waktu, biaya, maupun tenaga yang 

dikeluarkan sehingga pencapaian dakwahnya dapat maksimal.39 

Allah swt berfirman dalam QS an-Nahl/16:125. 

َُّ زَتَّلَ  ُِا اِ ٍَ احَْعَ ٍْ ھِ رِ
ٌْ تِاىَّ ىْعِظَحِ اىْحَعََْحِ وَجَادِىْهُ ََ حِ وَاىْ ََ ُْوِ زَتلَِّ تِاىْحِنْ ِْ  ادُعُْ اِىًٰ ظَثِ ِْ ضَوَّ عَ ََ ٌُ تِ ھُىَ اعَْيَ

 َِ َْ هْردَِ َُ ٌُ تِاىْ ُْيِهٖ وَھُىَ اعَْيَ   ٩٤٦ظَثِ

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah424) dan 
pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih 
baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang 
mendapat petunjuk.40 

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa ada tiga 

pendekatan yang dilakukan untuk melaksanakan dakwah diantaranya: 

a. Bi al- hikmah yang artinya bijaksana, dada lapang, akal budi yang mulia, 

dan menarik perhatian orang lain kepada agama atau tuhan. Dakwah 

                                                           

39Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h. 
32-33. 

40Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h.243. 
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alhikmah yakni dakwah yang digunakan dengan perkataan yang benar dan 

pasti yakni dalil yang menjelaskan kebenaran serta menghilangkan 

keraguan. 

b. Al-Muizah Al-hasanah yakni metode dialog atau pidato berupa perkataan 

atau nasihat yang baik. Yang disampaikan oleh da’i dengan penuh 

kelembutan kasih saying sehingga pendengarnya dapat menerimanya 

dengan baik. 

c. Al- Mujadalah yakni dakwah yang dilakukan dengan cara bertukar 

pendapat dan berdiskusi dengan lemah lembut dan halus dengan tujuan 

untuk memecahkan permasalahan dengan cara yang baik.41 

Kemampuan dalam manjemen mutlak dibutuhkan dalam melakukan 

dakwah manajemen dibutuhkan dalam strategi dakwah secara praktis 

ditetapkan ada empat tahapan utama diantaranya: 

a. Analisis lingkungan organisasi merupakan aktifitas yang mengetahui 

kondisi lingkungan yang ada di dalam maupun diluar organisasi, dengan 

hal itu kita dapat mengetahui keadaan yang ada di dalam maupun di luar 

dari organisasi hal ini dapat menjadi dasar yang faktual dalam menyusun 

kebijakan dan keputusan strategi dalam operasional dakwah. 

b. Formulasi strategi dan taktik artinya hal yang penting menjadi sandaran 

utama dalam semua aktivitas dakwah serta mengarah ke semua potensi 

yang dimiliki oleh organisasi. Maka dengan itu formulasi strategi harus 

mengandung kejelasan yang dimana jelas tujuan, visi, misi, target serta 

rencana dalam program kerja. Dengan itu strategi bisa dikatakan jelas 

arahnya akan kemana. 

                                                           

41M. Munir, Metode Dakwah Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 17. 
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c. Implementasi strategi merupakan melaksanakan program kerja dengan 

menggunakan strategi yang telah dirancang dan meiik beratan kepada 

struktur organisasi, pemberdayaan SDM, kepemimpinan, budaya 

organisasi, yang memperjelas fungsi dari tiap-tiap posisi. 

d. Pengendalian dan control merupakan melakukan kegiatan dengan 

dilakukan secara konsisten dengan diukur standar secara sistematis 

berjalannya sebuah organisasi. Dengan hal itu organisasi dapat melihat 

perkembangan yang telah dicapainya dalam mencapai tujuan.42 

Agar kegiatan dakwah dapat tercapai sesuai dengan tujuan maka 

terdapat beberapa strategi dakwah yang dapat dilakukan yakni pemataan 

dakwah yang dilakukan dengan membangun hubungan kemanusiaan 

menyusun situasi dan kondisi mad’u, menentukan bentuk dakwah yakni 

menganalisa hasil pemataan agar dakwah yang dilakukan sesuai dengan 

keadaan yang ada, membuat langkah-langkah atau strategi saat pelaksaan 

dakwah yang dibuat secara sermat, tepat, fokus, sesuai pola yang telah 

ditentukan agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan, evaluasi 

kegiatan dakwah agar dapat mengetahui kekurangan dan dapat melihat 

apakah pelaksaan dakwah sesuai dengan perencanaan atau tidak. 

 

B. Organisasi Karang Taruna 

1. Hakikat Organisasi  

Organisasi merupakan elemen yang sangat diperlukan didalam 

kehidupan apalagi kehidupan sekarang. Organisasi dapat membantu 

melaksanakan hal atau keguatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik 
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 Mahmuddin, Manajemen Dakwah, (Ponorogo: Wade Group 2018), h. 17-18 
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ketika dikerjakan dengan individu atau sendiri. Selain itu, dapat dikatakan 

bahwa organisasi membantu pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang 

menjadi sumberpenting dalam berbagai macam karya di dalam masyarakat. 

Organisasi merupakan tempat kita melakukan apa saja.  

Organisasi dapat mempengaruhi kehidupan begitupun sebaliknya kita 

juga dapat mempengaruhi organisasi. Sejak dahulu manusia telah diberi 

nama yakni zoom politicon atau disebut dengan makhluk yang berkelompok. 

Yang berarti bahwa manusia membutuhkan hubungan-hubungan dengan 

orang lain. Banyak organisasi dibentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan 

manusia seperti kebutuhan sosial untuk pergaulan hal yang sama terlihat 

pada organisasi yang memiliki sasaran intelektual atau ekonomi. Adakalanya 

kebutuhan sosial seseorang terpenuhi oleh perusahaan tempat mereka 

bekerja sehingga ada lontaran kata yakni pekerjaannya adalah 

kehidupannya. Adapun alas an material manusia berkegiatan karena alasa 

material seperti, memperbesar kemampuannya, menghemat waktu yang 

diperlukan untukmencapai sesuatu sasaran, melalui bantuan sebuah 

organisasi, menarik manfaat dari pengetahuan generasi sebelumnya yang 

telah dihimpun.43  

Organisasi merupakan bahasa yang berasal dari bahasa yunani 

organon yang artinya alat (tool). Kata ini merupakan termasuk bahasa latin 

yang menjadi organizatio dan kemudian kebahasa prancis kea bad-14 

menjadi organization.44 Organisasi merupakan satu kesatuan yang utuh yang 

secara sadar dikoordinasikan secara sistematis dengan pembatasan 

ruanglingkup tertentu yang dimana menjadi suatu kesepakatan bersama 

                                                           

43Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian (Jakarta: PT. Raja Grahafindo 
Persada, 2003), h. 3. 

44Kusdi, Teori Organisasi dan Administrasi (Jakarta: salemba Humanika, 2009), h. 1. 
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dalam mencapai tujuan yang sama. Beberapa orang yang terdapat dalam 

organisasi akan selalu mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang 

lainnya. Dalam organisasi sekelompok orang akan berdaptasi untuk 

menyusaikan diri dengan tujuan yang harus dicapai dalam organisasi. 

Adanya organisasi bertujuan untuk mencapai sesuatu. Sesuatu yang 

dimaksud adalah tujuan yang dimana tujuan ini tidak dapat dilakukan ketika 

perindividu atau tujuan ini akan tercapai ketika dilakukan bersama dana kan 

menjadi lebih efesien.45 

Setiap manusia tentunya memiliki kepentingan dan tujuan yang 

berbeda hal ini menjadi sebab adanya tujuan organisasi dimana 

mempersatukan tujuan masing-masing orang yang ada dalam organisasi 

tersebut. Secara umum, organisasi merupakan suatu kelompok yang bekerja 

sama dalam mencapai tujuan bersama. Secara khusus organisasi merupakan 

tempat atau wadah yang digunakan orang untuk berkumpul dan bekerja 

sama sistematis, terperinci, rasional, dan terkendali. Dalam memanfaatkan 

sumber daya metode. Di dunia tidak ada yang abadi kecuali perubahan. 

Dalam hal ini setiap organisasi harus memiliki kemampuan untuk 

menyusuaikan diri dengan perubahan tersebut. Apabila tidak dapat 

beradaptasi dengan berubahan maka akan terseleksi oleh proses alamiah.46  

Organisasi adalah kolektivitas khusus manusia yang aktivitasnya 

terkordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati.47 

                                                           

45Mustiqowati Ummul Fithriyah, Dasar-dasar Teori Organisasi (Jakarta: iRdev, 2021), 
h. 2. 

46Cepi Triatna, Perilaku Organisasi dalam Pendidikan (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2015), h. 156. 

47Ariyanto, Teori Organisasi dan Administrasi (Jakarta: Salemba, 2011), h. 4. 
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Masyarakat memiliki keterkaitan dalam menjalankan hubungan atau 

interaksi sehingga inti sel dalam masyrakat yakni komunitas kecil menjadi 

yang lebih besar. Ada beberapa proses yang dapat ditandai yakni proses 

adaptasi yang merupakan menyesuaikan dengan kemampuan. Fungsi 

adaptasi dijalankan oleh sistem ekonomi. Kemudian pencapaian tujuan pada 

proses ini biasanya terdapat beberapa tujuan yang harus dijalankan seperti 

mencari persamaan visi dan misi dalam organisasi. Kemudian integrasi yang 

dimana sebagai hokum atau aturan yang terdiri atas suatu teks yang terlintas 

dan terdapat bukti. Kemudian setelah disepakati akan muncul aturan yang 

berlaku. Tahapan yang terakhir yakni pemeliharaan pola yang sudah ada.48 

Konsep dasar organisasi dimana adanya hubungan antar individu dan 

kelompok dalam hal melakukan kerjasama yang mempunyai tujuan tertentu. 

Tujuan yang ingin dicapai bersama-sama harus dijaga agar kiranya tidak 

terjadi gesekan atau perpecahan antar individu yang memiliki kepentingan 

pribadi di dalam kelompok. Dengan ini dapat dipahami tentang konsep 

organisasi. Dalam konsep dasar organisasi terdapat unsur-unsur yang 

minimal dimiliki oleh organisasi diantaranya: 

a. Adanya anggota, anggota dalam organisasi terdiri dari dua orang atau 

lebih. Yang dimana setiap individu atau manusia memiliki pemikiran, 

watak, dan kepribadian yang berbeda-beda. sebagai makhluk individu dan 

sosial masing-masing manusia memilii komleksitas yang beraneka ragam. 

Karena dalam organisasi terdiri dari beberapa orang sebagai anggita 

kelompok maka dinamika dalam organisasi atau kelompok baik itu yang 

positif maupun negatif merupakan hal yang wajar. 

                                                           

48Beni Ahmad Saebeni, Perspektif Perubahan Sosial (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 
h. 113. 
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b. Bekerja sama, setelah terbentuknya suatu kelompok atau organisasi yang 

dimana memiliki tujuan bersama untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukannya kerjasa dalam kelompok. Kerjasama anggota dalam 

organisasi ini mutlak dilakukan dengan perlunya pembagian tugas dan 

kerja bisa berbeda-beda karena keahlian seseorang berbeda-beda akan 

tetapiharus bisa bekerjasama contohnya tiem sepak bola dimana posisi 

yang ditempati berbeda-beda akan tetapi tujuan yang akan dicapai sama 

dengan hal ini mereka harus bekerja sama demi terwujudnya tujuan yang 

ingin dicapainya, tujuan dari pesepakbola yakni mecetak gol dalam 

gawang lawan dengan ini perlu kerjasama yang baik. Dengan hal ini 

kerjasama dalam suatu organisasi sangat diperlukan baik itu dalam 

organisasi apapun itu. 

c. Mencapai yujuan bersama, anggota organisasi berkelompok dengan 

melakukan kerjasama dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam organisasi. Dalam hal ini tujuan menjadi suatu 

komitmen bersama meskipun setiap anggota mempunyai sifat dan 

karakteristik yang berbeda-beda tugas dan perasaannya juga berbeda. 

Tujuan ini menjadi suatu pengikat dalam suatu organisasi dalam 

melakukan kerjasama yang baik. Sebagai suatu tiem meskipun anggota 

dalam tiem berbeda-beda akan tetapi tujuan yang sama akan menghantar 

suatu tiem bekerjasama antara satu dengan yang lainnya agar saling 

melengkapi dan saling menutupi kekurangan masing-masing anggota.49 

Tipe-tipe Organisasi, berbagai macam tipe dalam organisasi: 

a. Orgnisasi formal dan non formal 

                                                           

49Jaelani, Teori Organisasi (Majapahit: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), h. 10. 
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Organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan 

baik, yang memiiliki hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan 

tanggung jawabnya. Struktur yang ada dalam organisasi menerangkan 

bagaimana bentuk saluran-sauran melalui apa komunikasi berlangsung. 

Organisasi formal dapat menunjukkan tugas terstruktur bagi masing-masing 

anggotanya. Hirarki merupakan sasaran organisasi formal yang dinyatakan 

secara ekspilisit. Status, imbalan, prestise, pangkat dan jabatan, serta 

persyaratan-persyaratan lainnya terurut dengan baik dan terkendalikan. 

Organisasi formal akan tahan lama dan terencana dan ditekankan dalam 

aturannya maka mereka relative tidak fleksibel. 

Organisasi imformal merupakan yang terorganisasi secara lepas dan 

mereka bersifat fleksibel tidak terperinci dengan baik dan bersifat secara 

spontan, serta keanggotaan pada organisasi nonformal dicapai baik secara 

sadar maupun tidak sadar. Serta organisasi informal dapat terbentuk 

diberbagai kalangan.  

b. Organisasi primer dan sekunder 

Organisasi sekunder merupakan organisasi yang menuntut 

keterlibatan lengkap, pribadi, dan emosional para anggotanya organisasi 

sekunder dicirikan oleh hubungan-hubungan yang bersifat pribadi, langsung, 

spontan, dan secara tatap muka organisasi sekunder berlandaskan 

ekspektasi timbal balik atau mengharapkan timbal balik dan bukan 

kewajiban yang dirumuskan secra eksakta. Contoh organisasi primer adalah 

orang-orang yang berdedikasi tinggi pada profesi mereka, dan organisasi 

yang menimbulkan kuasa yang menyentuh hati para anggotanya. Organisasi 

primer pada dasarnya bertujuan memberikan kepuasan.  
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Organisasi sekunder hubungan-hubungan yang sifat intelektual, 

rasional, dan kontraktual. Disini hubungan bersifat formal dan impersonal 

dengan kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit. Anggotanya melibatkan 

dari mereka secara terbatas pada organisasi demikian. Untuk banyak 

karyawan, mahasiswa, organisasi mereka masing-masing hanya 

menunjukkan komitmen terbatas. Sebagai contoh misalnya dapat dikatakan 

bahwa anggota membuat perjanjian dengan ketua atau atasan dengan 

memberikan output dengan mengharapkan timbal balik antara satu dengan 

yang lainnya. 50 

c. Organisasi yang diklasifikasikan berdasarkan sasaran pokok mereka  

Organisasi memiliki tujuan mencapaimsasaran tertentu yang secara 

luas dapat dirumuskan untuk memenuhi kebutahan, keinginan, atau sasarn 

para anggota. Kita dapat mengklasifikasikan suatu organisasi sesuai dengan 

sasaran khusus anggotanya hal yang perlu di penuhi diantaranya. Organisasi 

pelayanan, organisasi ekonomi, organisasi religious, organisasi pelindung, 

organisasi pemerintah, dan organisasi sosial. 

Teori dalam organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur 

dan desain organisasi. Teori organisasimengarah pada aspek-aspek 

deskriptif maupun perpektif dari displin ilmu teori tersebut menjelaskan 

bagaimana organisasi dapat dikonstruksi guna meningkatkan 

efektifitasnya.51 Teori organisasi melambangkan studi tentang bagaimana 

banyak organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang yang bekerja didalam organisasi 

                                                           

50Mustiqowati Ummul Fithriyah, Dasar-dasar Teori Organisasi (Jakarta: iRdev, 2021), 
h. 16. 

51Udaya, Teori Organisasi (Jakarta: Arcan, 1994), h. 7. 
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tersebut. Teori organisasi mencari pemahaman tentang prinsip yang 

membimbing bagaimana organisasi beroperasi berkembang dengan baik 

serta berubah.  

2. Karang taruna  

Karang Taruna berasa ari kata Karang yang berarti tempat sedangkan 

Taruna yang berarti pemuda. Karang taruna merupakan tempat kegiatan 

bagi para pemuda. Dalam Permensos NO 83/HUK/2005 pasal 1 Angka 1. 

Karang taruna merupakan organisasi sosial yang merupakan wadah 

pengembangan generasi pemuda yang tumbuh dan terus berkembang atas 

dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial. Didalam permensos 

83/HUK/2005 Pasal 3 angka 2 menyebutkan “setiap karang taruna memiliki 

tugas pokok secara bersama-sama dengan komponen dan perintah 

masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan 

sosial”. 

Dalam peraturan perundang-undangan pasal 1 angka  14 pertauran 

Menteri dalm Negeri No. 5 tahun 2017 tentang penataan lembaga 

kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah 

pengembangan ganerasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar 

kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial oleh, dari, dan untuk masyarakat 

terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan dan komunitas adat 

sederajat terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, secara 

fungsi dapat dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. 

Karang taruna merupakan organisasi sosial keremajaan atau 

kemasyarakatan yang merupakan wadah maupun sarana yang berguna 

untuk mengembangkan dan menciptakan setiap anggota yang dapat tumbuh 

atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk 
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masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan maupun 

komunitas adat sederajat terutama bergerak dibidang penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial.52 Keanggotaan karang taruna dengan sistem stelsel 

pasif yang berarti seluruh anggota masyrakat yang masih berusia 13 sampai 

dengan 45 tahun dalam lingkungan desa sederajat merupakan Karang 

Taruna.53 

Uraian diatas dipahami karang taruna merpakan organisasi yang 

sangat besar manfaatnya bagi pemuda dan menjadi organisasi yang berguna 

untuk mencega terjadinya perilaku yang menyimpang terhadap remaja 

khusunya remaja yang ada di Desa Mario Kecamatan Libureng. Yang dimana 

karang taruna berfungsi untuk memelihara generasi muda. Bertolak dari 

pedoman Dasar karang taruna yang dimana menjadi acuan bagi organisasi 

karang taruna dalam pasal 19 dan 20 tentang Program kerja karang taruna. 

Setiap karang taruna bertanggung jawab untuk dapat menetapkan program 

kerja berdasarkan mekanisme, potensi dan kebutuhan karang taruna 

program kerja karang taruna terdiri dari pembinaan dan pengembangan 

untuk generasi muda, pengetahuan tentang organisasi, meningkatkan usaha 

kesejahteraan soaial, usaha ekonomi produktif, olahraga, kesenian, 

kemitraan dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat desa 

tersebut.54 

Adanya karang taruna yang dimaksudkan sebagai wadah atau tempat 

untuk dapat menampung aspirasi masyarakat, khususnya remaja atau 

                                                           

52 Ulil Amri, Pedoman Dasar Karang Taruna (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 
h. 19. 

53Syamsuddin, Pengembangan Organisasi Keremajaan (Bandung: Rosdakarya, 2016), 
h. 51. 

54Kementrian Sosial RI, Pedoman Dasar Larang Taruna (Jakarta: Direktorat 
Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, 2011), h. 19. 
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generasi muda dengan tujuan mewujudkan sedaran diri dan tanggung jawab 

sosial serta kepedulian sosial terhadap masyarakat pada umumnya, dengan 

tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang terus meningkat bagi 

generasi muda. Tidak hanya itu, tetapi karang taruna juga dapat menjadi 

wadah bagi generasi muda dalam melakukan kegiatan keagamaan demi 

meningkatnya pengetahuan pemuda tentang keagamaan dan memiliki akhlak 

yang baik. 

Adanya organisasi karang taruna yang disebut sebagai organisasi 

kemasyarakatan dianggap sangat penting karena organisasi ini diharapkan 

dapat merubah persoalan yang terdapat dimasyrakat, seperti upaya 

mengembangkan potensi diri bagi pemuda untuk menggali potensi diri 

generasi muda, dapat bertukar informasi antara pemuda satu dengan yang 

lainnya, membangun rasa tanggung jawab, dapat saling tolong menolong 

terhadap sesame, serta dapat menjadi wadah untuk senantiasa 

bersilaturahmi. Karang taruna memiliki fungsi yang sangat besar bagi 

pencegahan perilaku dari remaja. Karang taruna tumbuh dan berkembang 

atas dasar kesadaran Diri terhadap keadaan dan permasalahan yang ada 

dilingkungan masyarakat. Dalam pedoman dasar Karang Taruna memeiliki 

fungsi. Yang pertama timbulnya mencegah timbulnya masalah yang terjadi 

demi kesejahteraan sosial terkhusus untuk generasi muda. Kedua, 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meliputi perlindungan sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas, dan diklat setiap anggota 

masyarakat terutama generasi muda. Ketiga, meningkatkan ekonomi 

produktif. Keempat, memperkuat, menumbuhkan, serta memelihara 

kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap pemuda ataupun anggota 

masyarakat. Kelima, memperkuat, menumbuhkan, dan memelihara kearifan 
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lokal . enam, memelihara serta memperkuat semangat kebangsaan serta 

tegaknya kesatuan Repoblik Indonesia.55 

Adapun fungsi organisasi karang taruna tugas dan fungsi dalam pasal 

9 di sebutkan yaitu: 

1. Penyelenggara diklat bagi masyarakat. 

2. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda. 

3. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi 

generasi muda. 

4. Penumbuh kembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial pada 

generasi muda. 

5. Penganut nilai-nilai kearifan lokal, pemupuk dan pengembangan 

kreativitas generasi muda guna meningkatkan kesadaran tanggung 

jawab sosial yang bersifat edukatif, ekonomi, rekreatif, produktif dan 

berbagai kegiatan praktis lainnya. 

6. Penyelenggara rujukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

7. Penyelenggara pendampingan dan advokasi bagi PMKS. 

8. Penguat sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi, kemitraan 

dan kolaborasi baik internal maupun eksternal bagi pihak sector. 

9. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan sosial yang actual.56 

                                                           

5540 Kementrian Sosial RI, Pedoman Dasar Karang Taruna (Jakarta: Direktorat 
Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, 2011), h. 6. 

56Adon Nasrullah Jamaluddin, Sosiologi Pedesaan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 
h. 138. 
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Seperti yang kita ketahui bahwa karang taruna merupakan salah satu 

lembaga yang fokus menjalankan pengembangan dan pembinaan minat 

bakat generasi muda dalam suatu masyarakat tertentu. Ketika membicarakan 

karang taruna tidak jauh dengan proses kegiatan pembinaan dan 

pengembangan generasi muda antara anggota karang taruna dan masyarakat 

serta permasalahan sosial yang ada. Selain itu, keberadaan karang taruna 

dalam suatu wilayah tentu dimaksudkan untuk menjaga kelancaran proses 

dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda serta penanggulangan 

kenakalan remaja dengan berbagai konsep dan program terencana yang 

mengarah ketingkat keteraturan sosial yang optimal. Karang taruna sebagai 

ujung tombak dari dunia pembinaan dan pengembangan generasi muda 

dapat dikatakan sangat penting, karena dengan adanya peran karang taruna 

yang berkualitas akan dapat menghindarkan atau meminimalisir suatu 

masyarakat dari berbagai penanggulangan kenakalan remaja. Masyarakat 

dilihat dari keseluruhan organisasi yang memiliki realita tersendiri 

keseluruhan tersebut memiliki suatu pola untuk memenuhi kebutuhan atau 

fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian yang mnejadi 

anggotanya agar dalam keadaan normal tetap kokoh dan langgeng. 57 

Karang taruna memiliki banyak keunggulan pemuda dalam setiap 

wilayah bergabung karangtaruna dengan beberapa manfaat diantaranya 

menjalin tali persaudaraan, organisasi karang taruna selalu mengadakan 

kegiatan bersama semua masalah juga dihadapi bersama anggota 

karangtaruna memiliki semangat kebersamaan, pembentukan karakter 

dalam karang taruna merujuk pada tugas dan fungsinya dapat 

menumbuhkan karakter positif bagi anggotanya selain sebagai wadah 

                                                           

57M. Margaret Poloma, Sosiologi Kontenporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 
h. 25. 
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kreatifitas dan pengembangan diri juga sebagai pembentukan karakter 

pemuda, memberantas premanisme. 

Karang taruna merupakan organisasi pemerintah yang didukung 

penuh oleh pemerintah premanisme akan teratasi jika adanya kegiatan yang 

membentuk karakter pemudah setempat sehingga meminimalisir adanya 

premanisme, berjiwa wirausaha dalam karang taruna selain membentuk 

karakter juga berusa bertanggung jawab yang dimana bertanggung jawab 

merupakan pedoman dalam karangtaruna.karang taruna dapat membantu 

suksesnya suatu daerah karena organisasi ini berfungsi untuk mengadakan 

kegiatan-kegiatan yang menunjang daerah, Seperti mengurangi adanya 

kenakalan remaja. 

C. Kenakalan Remaja 

1. Pengertian Kenakalan Remaja 

Remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak menjelang 

dewasa yang dimana merupakan masa perkembangan terakhir bagi 

pembinaan pribadi atau dimana remaja merupakan masa persiapan untuk 

menjadi dewasa yang problem dalam kehidupan tidak sedikit.58 Istilah 

kenakalan remaja dalam bahasa inggris yaitu juvenile delinquent, kedua kata 

ini selalu digunakan secara berbarengan istilah tersebut bermakna remaja 

yang nakal.59 Juvinale bermakna sebagai anak muda dan delinquent yang 

artinya perbuatan yang salah atau perilaku menyimpang. Masa remaja 

merupakan seorang manusia yang dimana masi mencari jati dirinya yang 

ingin mengenal siapa sebenarnya dirinya. Menguartkan paradigm Juvenile 

                                                           

58Emlit Tabunan, Mencegah Kenakalan Anak (Yogyakarta: Fak Psikologi Ugm, 1982), 
h. 5. 

59B. Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja (Bandung: Alumni, 1984), h. 7. 
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Delinquency sebagai kenakalan remaja bahwa suatu perbuatan atau tindakan 

yang mempunyai akibat hukum apabila dilakukan oleh orang dewasa  maka 

disebut hukum sedangkan apabila dilakukan oleh anak-anak atau remaja 

masih dikategorikan sebagai kenakalan remaja.60 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kenakalan yang kata dasarnya 

nakal suka berbuat yang tidak baik, suka mengganggu, serta suka tidak 

menurut. Sedangkan kenkalan merupakan pernuatan nakal, bersifat 

mengganggu ketenangan orang, perbuatan tidak baik, serta perbuatan yang 

melanggar norma dalam masyarakat.61 Kenakalan remaja merupakan 

pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tidakannya 

menyimpang. Masalah kenakalan yang di lakukan pada anak sering kali 

menimbulkan kecemasan sosial karena dampak yang ditimbulkan 

kemungkinan pada genari selanjutnya, karena anak-anak di harapkan 

menjadi kader-kader penerus serta menjadi calon pemimpin bangsa yang 

dimana remaja banyak tergelincir dalam lumpur kehinaan, bagaikan kuncup 

bunga yang berguguran sebelum mekar menyebarkan wangi.62 

Kenakalan remaja/ juvenile delinquency merupaka kenakalan atau 

kejahatan yang dilakukan anak-anak muda atau remaja dan menjadi penyakit 

(potologis) secara sosial pada remaja yang disebabkan salah satu bentuk 

pengabaian  sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku 

yang menyimpang dari masyarakat. Anak-anak muda yang jahat itu biasa 

disebut juga dengan sebutan anak cacat secara sosial. Mereka yang menderita 

cacat mental yang disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah 

                                                           

60Elfi Mu’awanah, Bimbingan Konseling (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h. 131. 

61Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1989), h. 136. 

62Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Tentang Berbagai Problem 
Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 88. 
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masyarakat.63 Kenakalan remaja atau biasa di  sebut dengan perilaku 

menyimpang biasanya disebabkan karena ketidak disiplinan remaja 

terhadap aturan yang berlaku di dalam suatu keluarga, masyrakat, ataupun 

sekolah. Penyebab terjadinya ketidak disiplinan anak dengan aturan yang 

berlaku adalah karena kurangnya kontrol diri yang disebabkan kematangan 

emosi yang masih labil. 

Istilah kenakalan remaja adalah kata lain dari kenakalan anak 

terjemahan dari juvenile delincuency kata juvenile berasal dari bahasa latin 

Juvenilis yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa 

muda, sifat yang khas pada masa remaja. Sedangkan kata delinquent juga 

berasal dari bahasa latin yaitu delinquere yang artinya terbaikan, 

mengabaikan yang diperluas artinya menjadi jahat, pelanggar aturan, 

pembuat rebut, criminal, penteror, pengacau, durjana, tidak dapat diperbaiki 

lagi, dan dursila. Secara termenelogi pengertian keseluruhan dari  juvenile 

delinquent yakni suatu perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan 

norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia berada.64 Kenakalan 

juga berarti tiap perbuatan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang 

dewasa maka perbuatan ini merupakan kejahatan jika dilakukan oleh anak-

anak atau remaja. Dan merupakan melawan hukum yang apabila dilakukan 

khususnya anak remaja.65 Perbuatan anti sosial yang dilakukan anak remaja 

yang dilakukan orang dewasa di kualifikasikan sebagai tidakan kejahatan.  

Kenakalan remaja merupakan perilaku yang melanggar, dimana suatu 

waktu norma dan nilai yang ada pada masyarakat itu di langgar maka 

terjadilah kenakalan remaja, kasus ini sering terjadi pada remaja atau 

                                                           

63Andika, Perkembangan Psikologi Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 100. 

64Sudarsono, Etika Islam Tentang Remaja (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 9. 

65Samsul Munir Amin, Bimbingan dan KOnseling Islam (Jakarta: Amzah, 2010), h. 11. 
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biasanya di sebut dengan Anak Baru Gede (ABG), diamana para anak masi 

sangat labil dalam mengendalikan emosi, tanpa berfikir panjang mereka akan 

melakukan tindakan menyimpang.66  

Perilaku remaja yang menyimpang dari norma-norma masyarakat 

maka perilaku remaja tersebut termasuk dalam kenakalan remaja, kenakalan 

remaja bukan hanya perbuatan anak yang melanggar hukum semata, akan 

tetapi juga termasuk didalamnya perbuatan yang melanggar norma dalam 

masyarakat. Biasanya yang sering terjadi seorang anak digolongkan sebagai 

delinquent jika terdapat pada anak tersebut tampak adanya kecenderungan 

anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan tersebut sangat 

menganggu terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Misalnya 

pembunuhan, penganiayaan, pencurian, judi, minuman, penggelapan, 

penipuan, dan gelandangan serta perbuatan lainnya yang dilakukan oleh 

anak remaja yang meresahkan masyarakat.67 

Remaja merupakan asset yang dapat memajukan bangsa seiring 

dengan perkembangan waktu dan semakin berkembangnya globalisasi 

terdapat banyak pengaruh butuk yang menyebar didalam masyarakat, 

perilaku yang menyimpang bagi anak remaja semakin berkembang . 

kenakalan remaja merupakan suatu bentuk tindak kejahatan yang 

menyimpang oleh remaja pada kehidupan dilingkungan sosial yang dimana 

bertentangan dengan hukum dan melanggar peraturan formal dilkungan 

bermasyarakat.68 Kenakalan juga merupakan suatu tindakan yang 

                                                           

66Sudarsono, Kenakalan Remaja (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 70. 

67Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rehabilitas, Resosialisasi (Jakarta: Rineka Cipta, 
1995), h. 14. 

68Kartono, Kenakalan Remaja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 6. 
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mengabaikan nilai-nilai sosial yang ada dalam lingkup masyarakat.69 

Tindakan tersebut meliputi semua hal yang tidak sesuai dengan peraturan 

dan norma dalam masyarakat yang dapat merugikan diri sendiri maupun 

orang lain. Kenakalan remaja tersebut terjadi karena adanya suatu masalah 

internal yang terjadi dalam kehidupan pada anak terbut. Keluarga yang 

biasanya di besarkan dalam keluarga yang kurang harmonis cenderung 

menjadi remaja yang nakal. Dibandingkan remaja yang hidup dalam keluarga 

yang harmonis70. Hal ini disabakan karena keluarga yang harmonis biasanya 

membawa anak yang lebih positif dan membawa pengaruh nuansa yang 

memperhatikan pola perilaku anak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kenakalan remaja. 

2.  Jenis Kenakalan Remaja 

Kenakalan remaja yang diaman suatu keadaan yang kurang 

menyenangkan dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan karena 

melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan norma yang ada atau 

tertera dalam lingkungan tersebut. Ada kenakalan remaja yang menyentuh 

masalah material, dan adapula kenakalan remaja yang menyentuh masalah 

psikologi. Misalnya: tercemarnya nama baik seseorang, martabat seseorang, 

harga diri, da nada pula kenakalan dalam kehidupan sosial dan adat yang 

berlaku, kebiasaan masyarakat serta hukum yang berlaku. Kenakalan 

seorang remaja dapat dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya:71 

                                                           

69Sumiati, Metode Pembelajaran (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), h. 9. 

70Gunarsa, S. D, Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga (Jakarta: PT. Gunung 
Mulia,  2004), h. 43-44. 

71Hasan Basri, Remaja Berkualita (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1995), h. 16-
17. 



51 
 

 
 

a. Neurotic delinquency 

Hal ini meruapakan kenakalan anak yang sifatnya pemalu, suka 

menyendiri, gelisah, mengelami persaan rendah diri serta terlalu perasa. 

Mereka yang sifatnya seperti ini dapat memiliki dorongan yang kuat untuk 

melakukan kesalahan atau hal-hal yang menyimpang, seperti: mencuri 

sendirian dan melakukan hal-hal yang agresif secara tiba-tiba tanpa adanya 

alasan karena dikuasai oleh khayalan dan fantasinya atau imajinasinya 

sendiri. 

b. Unsocialized deiquent 

Hal ini merupakan suatu sikap kenakalan yang suka membanta 

ataupun melawan kekuasaan seseorang, rasa pendendam dan permusuhan. 

Hukum serta pujian tidak berdampak pada dirinya atau bagi remaja tersebut 

tidak pernah merasa bersalah dan juga tidak menyesali perbuatannya. Sering 

kali melempar kesalahan dan tanggung jawab yang seharusnya mereka pikul 

akan tetapi di bebanklan kepada orang lain. Untuk dapat kekuatan dan 

kesegangan dari orang lain sering melakukan tindakan yang penuh 

keberanian, kehebatan di luar dugaan. 

c. Pseudo Social Deliquent 

Hal ini merupakan kenakalan remaja yang memiliki loyalitas yang 

tinggi terhadap kelompoknya sehingga tampak patuh, setia dan memiliki 

kesetiakawanan yang baik. Jika mereka melakukan tindak kenakalan bukan 

atas dasar keinginan sendiri atau kesadaran diri sendiri akan tetapi karena 

disadri bahwa hal tyersebut merupakan kewajiban atau keharusan yang 

sudah di gariskan dalam kelompok. Kelompok dapat memberikan rasa aman 

kepada dirinya olehnya itu ia selalu siap kapan pun untuk memenuhi 
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kewajiban yang telah di berikan dari kelompoknya. Meskipun suatu 

kelompok tersebut tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar 

yang sering meresahkan masyarakat. 

3. Faktor-Faktor Kenakalan Remaja 

Masalah pada anak remaja cenderung sulit untuk diselesaikan baik itu 

terjadi pada remaja laki maupun terjadi pada remaja perempuan. Terdapat 

dua alasan mengapa masalah remaja sulit diselesaikan.  

a. Sepanjang masa kanak-kanak, masalah yang terjadi pada anak-anak 

sebagian besar diselesaikan oleh orang tua dan para guru, sehingga 

kebanyakan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi masalahnya. 

b. Para remaja merasa dirinya mandiri sehingga mereka ingin mengatasi 

masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua dan para guru. 

Dengan ini kenakalan remaja dapat diwujudkan dalam bentuk 

perilaku yang dapat menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Perilaku yang 

dapat membahayakan hak milik orang lain, perilaku yang tidak terkendali. 

Sebagian besar maslah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat merupakan 

kenakalan remaja.72  

Ketika seorang anak menginjak usia remaja, penting adanya 

memberikan pengawasan dan perhatian secara khusus agar kiranya tidak 

terpengaruh dengan hal yang negatif. Banyaknya kenakalan remaja sekarang 

ini disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:73 

                                                           

72Soejono Soekanto, Remaja dan Masalah-Masalahnya (BKG Gunung Mulia, 1976), h. 
22. 

73Sarwono, s, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 255-256. 
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a. Rational Choice merupakan hal yang sifatnya lebih condong pada faktor 

individu dari pada faktor lingkungan. Kenakalan remaja yang timbul dari 

dalam dirinya seperti pada saat menentukan pilihan, motivasi, 

ketertarikan, keinginan atas kemauannya sendiri. Dengan hal ini manusia 

dapat dikatakan bahwa manusia berfikir secara realistis serta didorong 

oleh kepentingan pribadi pada perilaku sehari-harinya. 

b. Sosial disorganization merupakan kenakalan remaja terjadi akibat 

hilangnya tradisi ataupun adat istiadat demi menjaga keharmonisan dalam 

lingkungan sosial dan bermasyarakat. Kurangnya perhatian yang 

didapatkan oleh anak akibat kesibukan orang tua, sehingga 

mengakibatkan minimnya kontrol serta dukungan secara efektif. Pada 

masa transisi menuju dewa membutuhkan pengawasan dari orang tua 

agar tidak terjerumus kedalam lingkungan yang buruk. 

c. Strain menjelaskan bahwa kenakalan dalam remaja terjadi akibat adanya 

tekanan besar oleh lingkungan seperti kekurangan dari segi ekonomi atau 

finansial. Situasi ini dapat menyebabkan sebagian anak menempuh jalan 

rebellion  melakukan kejahatan demi mendapatkan sesuatu. 

d. Differential association faktor yang mendasari terjadinya kenakalan 

remaja dengan adanya salah pergaulan. Pada saat masa remaja, seorang 

anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan temannya dari pada 

bersama keluarganya. Apabila terdapat teman yang sebaya berperilaku 

menyimpang maka kebanyak anak akan terbawa suasana atau terbawa 

arus negatif, karena lingkungan merupakan hal yang dapat menjadi 
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jembatan utama antara peran keluarga dengan pada masa 

pertumbuhannya. 74 

e. Labeling adalah remaja menjadi nakal karena diberi label  atau julukan. 

Apabila seorang anak di beri julukan sebagi anak nakal oleh orang tuanya 

maka anak itu mengartikan bahwa dirinya mendapatkan dukungan atas 

perilaku yang mereka jalankan. Kemudian dijadikan sebagi identitasnya. 

Hal ini sejalan dengan diri remaja pada umunya yang di mana sedang 

dalam proses pencarian jati diri. Orang tua juga memiliki peran penting 

dalam penentuan dan pembentukan identitas anak. 

f. Male Phenomenon merupakan faktor penting yang berpengaruh tas 

kenakalan remaja. Dengan adanya teori ini diyakini bahwa terdapat 

asumsi anak laki-laki akan lebih nakal dibandingkan dengan anak 

perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki yang maskulin mewajarkan 

kalau laki-laki bertindak nakal. Tidakan tersebut yang melibatkan 

beberapa perilaku yang tidak diterima masyarakat sekitar seperti remaja 

laki-laki akan di anggap meskulin ketika sudah menyentuh rokok, 

minuman keras, melakukan seks bebas serta menunjukkan perilaku yang 

membandel. 

Perilaku nakal yang dimiliki oleh seorang anak remaja bisa 

disebabkan oleh anak itu sendiri (Internal) ataupun disebabkan faktor dari 

luar (eksternal) diantaranya sebagi berikut: 

a. Faktor Internal 

                                                           

74Berk, E.L, Development Through The Lifespon (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 
h. 463. 
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1) Cacat keturunan yang bersifat biologis. 

2) Ketidak seimbangan antara pemenuhan dengan keinginan, hal ini dapat 

mengakibatkan ketegangan dan frustasi. 

3) Lemahnya kontrol diri serta persepsi sosial. 

4) Pembawaan negative yang mengakibatkan dapat mengarahkan ke 

perbuatan yang nakal. 

5) Tidak memiliki kegemaran atau hobi yang sehat. 

6) Tidak memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan 

lingkungan yang baik maupun yang kreatif. 

7) Masalah yang di pendam. 

Masalah pada masa remaja sering kerap terjadi dengan bebagai 

majam problem, terkadang seorang remaja tidak terbuka dalam masalahnya 

atau menutup-nutupi masalahnya bahkan dengan orang tuanya, sehingga 

mereka merasa bahwa mereka mampu menyelsaikan masalahnya dan 

ternyata mereka tidak sanggup menyelesaikan masalahnya. Contohnya 

ketika berpacaran dan anak remaja tersebut sedang putus cinta akan tetapi 

dia enggan untuk memberitahu orang tuanya sehingga mereka sendiri yang 

depresi dan akhirnya melarikan masalahnya ke hal-hal yang negative seperti 

merokok, minum minuman keras, berjudi, balapan dan lain sebagainya yang 

bisa menghilangkan stresnya sejenak. 

b. Faktor Eksternal 
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Banyak remaja yang melakukan kenakalan atau kejahatan 

kemungkinan bukan karena keinginan sendiri melainkan kenakalan dimulai 

dari efek samping dari hal-hal yang didak ditanggulangi oleh remaja tersebut 

dalam keluarganya. Bahkan orang tuanya sendiri tidak mampu 

mengatasinya, kabitanya remaja tersebut menjadi korban dari keadaan 

keluarganya sendiri.  

1) Masalah yang dating dari keluarga yang berantakan, keadaan keluarga 

yang memberi efek negative terhadap anak biasanya terdapat dalam 

keluarga yang broken home atau keluarga yang tidak lengkap dan quasi 

broken home orang tua yang terlalu sibuk. 

2) Masalah yang dating dari sekolah upaya yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan adalah dalam rangka membentuk kepribadian yang utuh 

bagi siswanya. Namun hal itu tidak dapat dipungkiri disekolah dapat 

mengakibatkan anak diliquen  halini biasa disebabkan oleh teman. 

Keseharian seorang anak selalu berinteraksi dengan teman-temannya, 

dan setiap sekolah tidak semua siswanya memiliki kepribadian yang 

baik dan ini dapat berpengaruh ke teman yang lainnya, kemudian dari 

tindakan tenaga pendidik tidak dapat dipungkiri bahwa sekian 

banyaknya pendidik yang professional akan tetapi ada segelintir 

pendidik yang tidak professional, lingkungan sekolah juga dapat 

mengakibatkan kenakalan remaja yang dimana dalam lingkungan 

sekolah tidak nyaman ditambah lagi dengan kegiatan sekolah yang 

sangat padat dan mengakibatkan seorang anak merasa tidak betah 

disekolah. 
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3) Masalah yang datang dari masyarakat, perkembangan iptek dan 

diamana zaman semakin modern dalam tata kehidupan, telah memberi 

pengaruh besar pada akselerasi perubahan sosial, dengan bebagai 

peristiwa yang dapat menimbulkan ketegangan jiwa, seperti persaingan 

ketenaga kerjaan, berita media, massa, ketimpangan sosial, persaingan 

ekonomi dan lain-lain. Berbagai ketegangan yang terjadi di masyarakat 

akan mempengaruhi ketengan jiwa pada remaja berbagai wujud 

tidakan kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja contohnya, 

pencurian, pembunuhan, pemerasan, gelandangan dan lain-lain. 

4) Dasar agama yang kurang terkadang hal ini tidak terlalu diperhatikan 

oleh orang tua yang sibuk dengan urusannya masing-masing karena 

ketika remaja tidak mendapatkan pendidikan dengan baik maka 

mereka akan jauh dari tuhan bahkan menganggap bahwa pengetahuan 

agama itu tidak penting ketika tidak diajarkan sejak dini. 

5) Tidak adanya penyalur bakat atau hobi yang diinginkan, masa remaja 

dimana mereka masih mencari jatih diri mereka yang diamana mulai 

menyalurkan berbagai bakat dan potensinya. Terkadang hal ini 

terkendala dengan kurangnya media atau fasilitasdan akhirnya mereka 

mencari kesenangan sendiri dan lebih suka hura-hura. 

6) Kebebasan yang berlebihan, dalam mendidik anak terkadang ada orang 

tua yang memberikan demokrasi yang berlebihan kepada anaknya 

sehingga anak tersebut menjadi keraskepala dan sering memaksakan 

kehendaknya kepada orang tua dan pada pola asuh seperti ini akan 

berdampak buruk pada anak. 
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4. Ciri-ciri Kenakalan Remaja  

Dalam psikologi dan kriminologi bahwasanya ciri-ciri kenakalan 

remaja yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Perkelahian antar geng, berandalan, antar sekolah, kelompok, antar suku, 

sehingga terkadang membawa korban jiwa. 

b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, yang mengacaukan ketentraman 

masyrakat sekitar. 

c. Kebut-kebutan dijalan yang dapat membahayakan orang lain. 

d. Bolos sekolah dan sembunyi di tempat- tempat terpencil. 

e. Terlibat kenakalan sehingga di adili dan dihukum 

f. Selalu berbohong 

g. Sering kali mencuri 

h. Sering kabur dari rumah atau minggat dan bermalam diluar rumah. 

i. Sering merusak barang orang orang lain. 

j. Prestasi di sekolah yang jauh dibawah standar sehingga berakibat tidak 

naik kelas. 

k. Sering memulai perkelahian bahkan selalu mengajak temannya dalam 

perkelahian. 
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l. Sering melawan otoritas yang lebih tinggi.75 

m. Berpesta mabuk-mabukan 

n. Perjudian dan bentuk permainan lainnya dengan taruhan. 

o. Melakukan perbuatan seks bebas. 

p. Kecanduan narkotika atau obat-obatan terlarang. 

q. Tindakan yang immoral seksual secara terang-terangan.76 

Ciri-ciri kenakalan remaja tersebut, kadangkala kita jumpai bukan 

hanya di daerah perkotaan saja, namun juga di daerah pedesaan sekalipun, 

akibat dari perkembangan teknologi informasi yang merambat dengan 

cepatnya. Jika kita sebagai seorang muslim yang akademis mengetahui hal 

tersebut tidak baik , dan tidak mencoba merubah hal tersebut kearah yang 

lebih baik, maka sama halnya kita membiarkan kebatilan terjadi di sekitar 

kita. 

 

 

 

 

 

                                                           

75Aat Syafaat, dkk, Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan 
Remaja (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 82. 

76Kartini Kartono, Potologi Sosial 2 Kenakalan Remaja (Jakarta: CV. Rajawali, 1998), 
h. 22.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang 

dimana penelitian ini tidak bersifat statistik, Penelitian ini menggunakan cara 

dengan data yang diperoleh nantinya dalam bentuk verbal dan bukan dalam 

bentuk angka.  Sehingga peneliti nantinya mudah mendapatkan informasi 

atau keterangan dari objek penelitian. Data kualitatif nanti akan disajikan 

dalam bentuk narasi dengan menguraikan, mendeskripsikan, atau 

menjelaskan perilaku atau fenomena sosial dan memahami makna dari 

fenomena yang ditemukan dilapangan.77 Sebagaimana peneliti mencoba 

menganalisis secara naratif terkait dengan “ Strateti karang taruna dalam 

mengurangi kenakalan remaja di desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten 

Bone dengan tinjauan media Dakwah”. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertemapat di desa Mario kecematan Libureng 

kabupaten Bone.sasarannya yakni tokoh pemerintah yang ada di desa Mario, 

tokoh masyarakat, tokoh Agama,dan  pengelola lembaga  karang taruna di 

desa Mario kecamatan Libreng Kabupaten Bone. 

                                                           

77A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), h. 328. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan 

Fenomenologi  untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada lokasi 

penelitian baik berkaitan dengan objek, subjek, dan hal lain. Fenomenologi 

merupakan lebih fokus terhadap berbagai individu dan pengalaman, 

mengembangkan pemahaman atau menjelaskan arti dari objek, gejala, atau 

peristiwa yang dialami oleh individu maupun kelompok. Dan juga 

menggunakan pendekatan manajemen dakwah Dalam penelitian ini peneliti 

berusaha mendskripsikan semaksimal mungkin suatu keadaan atau gejala 

yang terjadi pada masa sekarang dan mengambil masalah-masalah aktual 

sebagaimana adanya dengan konsep baik dari buku, majalah, serta sumber 

lainnya. 

C. Sumber data 

Sumber data merupakan Informan atau orang yang dianggap bisa 

menjawab rumusan masalah yang ingin di pecahkan atau ingin di ketahui. 

Dimana sumber data yang akan diambil yakni Ketua karang tarunadan 

jajarannya, kepala desa beserta aparat desa, tokoh Agama, tokoh masyarakat, 

serta beberapa dari kalangan remaja. Sumberdata yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan subjek dimana penelitian ini diperoleh. peneliti 

menggunakan wawancara dalam mengumpulkan data mewawancarai 

informan untuk mendapatkan jawaban dari peneliti. Baik itu dengan 

menggunakan tulisan maupun secara lisan. Kemudian observasi diaman 

sumber yang digunakan berupa benda, gerak, dan proses, kemudian peneliti 

juga menggunakan dokumentasi yang dimana berupa dokumen-dokumen 
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yang menjadi sumber objek penelitian. Untuk mendukung kegiatan 

penelitian dilakukan pengumpulan yang bersumber dari: 

 

1. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data empirik yang diperoleh secra langsung 

dengan informasi menggunakan wawancara dari informan yang ada di desa 

Mario kecamatan Libreng kabupaten Bone yang dapat menjadi sumber atau 

informan di desa tersebut yakni Kepala desa dan aparat desa, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, ketua dan pengurus lembaga Karang Taruna di 

Desa tersebut serta beberapa Remaja yang ada di desa Mario kecamatan 

Libureng Kabupaten Bone. dengan tujuan untuk memproleh pandangan 

tentang Strategi karang taruna dalam mengurangi kenakalan remaja yang 

terjadi di desa Mario tersebut. Yang diaman bagaimana karang taruna 

tersebut dapat menjadi solusi atau dapat menjadi penyambung untuk 

menyampaikan pesan yang baik  agar kenakalan remaja dapat berkurang di 

desa Mario tersebut. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dengan tanagan 

peneliti sendiri atau bukan peneliti yang terjun langsung kelapangan melain 

mendaptkan informasi dari berita, majalah, buku, statistic, keterangan-

keterangan atau publikasi lainnya.78 jadi data sekunder ini merupakan data 

dimana peneliti merupakan tangan kedua artninya melewati satu atau lebih 

peneliti sendiri. Berikut peneliti ini menggunakan buku-buku, jurnal, dan lain 

sebagainya. 

                                                           

78Marzuki, Metodologi Riset (Jogjakarta: PT. PresetiaWidya Pertama, 2002), h. 56. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

metode pengumpulan data merupakan suatu pernyataan tentang sifat, 

keadaan, kegiatan tertentu dan sebagainya. Pengumpulan data dilakukan 

untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

penelitian. dalam menyusun tugas akhir peneliti mengambil objek di desa 

Mario kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Dalam proses pengumpulan 

data peneliti menjadi instrument kunci dan akan melakukan proses interaksi 

langsung dengan informan.79 Dalam mengumpulkan informasi peneliti 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara 

menggunakan panca indra seperti telinga, mata, dan yang lain sebagainya. 

Dalam hal ini untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan 

mendapatkan datan yang rill untuk menjawab pertanyaan peneliti.80 

Observasi merupakan  

2. Wawancara (Interview) 

Dalam penelitian ini wawancara merupakan percakapan dengan 

maksud mendapatkan jawaban yang diinginkan. Percakapan yang dilakukan 

dengan kedua belah pihak yang dilakukan oleh peneliti dengan informan.81 

Wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui apa jawaban 

                                                           

79Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 77. 

80Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 410. 

81Hadi Sabari Yunus, Metode Peneliyian Wilayah Kontenporer (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,  2010), h. 358. 
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yang diinginkan untuk dapat menilai keadaan objek. Dalam suatu wawancara 

dapat dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok sehingga 

peneliti mendapatkan informasi yang nyata dan otentik. 

3. Dokemuntasi 

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

dalam data peninggalan yang tertulis seperti halnya dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian. yang dilakukan 

yakni membaca reverensi, buku-buku, catatan dokumentasidata base 

pengurus dan beberapa data-data lainnya yang terkait dengan karang taruna.  

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif instrument utama dalam penelitian 

merupakan peneliti itu sendiri, yang dimana secara operasional peneliti 

dilengkapi dengan instrument yang digunakan diantaranya pedoman 

wawancara, yakni sejumlah daftar pertanyaan yang dijadikan sebagi acual 

untuk memperoleh jawaban dan hal lain yang berhubungan dengan 

penelitian dari informan yang dianggap berkompoten sebagai kreteria yang 

telah ditentukan yang mampu menjawab rumusan masalah yang diangkat 

peneliti. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Metode pengelolaan analisis data yang menggunakan deskriptif 

kualitatif yang merupakan menggambarkan dan memaparkan data-data hasil 

penelitian baik itu yang bersumber dari observasi, wawancara, dan 
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dokumentasi dengan berupa kalimat atau paragraph dan buka berupa angka-

angka.82 Berikut ada tiga tahapan analisis data: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data Selama masa pengumpulan data dilakukan analisis data 

proses analisis data yang dilakukan diantaranya: 

a. Mentepkan fokus penelitian 

b. Menyusun data yang diperoleh 

c. Membuat rencana pengumpulan data berikutnya sesuai temuan dari data 

yang dikumpulkan sebelumnya 

d. Mengembangkan pertanyaan untuk mendapatkan data berikutnya 

e. Menggali sumber kepustakaan yang berhubungan dengan dengan 

pemanfaatan media para professional.83 

2. Display Data 

Mengingat data yang diperoleh cukup banyak agar tidak terjadi 

kesulitan dalam penulisan diperlukan memilah data dalam beberapa kategori 

tertentu atau tema tertentu sehingga keseluruhan data dan bagian detailnya 

dapat dipetakan dengan jelas. Display data atau penyajian data digunakan 

untuk lebih meningkatkan pemahaman dan analisis kajian data. Setelah data 

dipetakan dengan jelas penulis menyajikan data tersebut dalam jenis 

                                                           

82Miles dan Huberman, Kualitatif Data Analisis (Berverly Hill: Sage Publication Itd, 
1984), h. 10. 

83Riyadi Saroja, Penelitian Kualitatif Pendidikan (Malang: Pps Ika Malang, 1992), h. 9. 
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penelitian kualitatif karena data yang diteliti dalam bentuk verbal bukan 

angka. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Menarik kesimpulan dimana tahapan ini adalah tahapan terakhir 

dalam hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab fokus penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskripsi 

objek penelitian berpedoman pada kajian dan pendekatan penelitian. karena 

peneliti menggunakan kualitatif maka penarikan kesimpulan menggunakan 

penarikan kesimpulan induktif. Kesimpulan induktif merupakan menyusun 

konsep tertentu dengan bertolak dari pendapat-pendapat yang ada 

dilapangan. Berikut merupakan tahapan dalam menarik kesimpulan: 

a. Membuat ringkasan dan ikhtisar dari keseluruhan penelitian 

b. Menegaskan hasil penelitian dengan menggunakan perbedaan dari 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

c. Menjelaskan hasil penelitian dengan kemungkinan penelitian selanjutnya 

d. Menghubungkan hasil penelitian dengan kegunaan penelitian 

e. Menghubungkan hasil penelitian dengan profesi penelitian 

f. Menghubungkan hasil penelitian dengan makna dan relevansi sosial 

g. Menutup menjelaskan dengan menawarkan tujuan dan arah penelitian 

selanjutnya. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam proses pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan triagulasi yakni teknik pemeriksaan data memanfaatkan suatu 

yang lain diluar data tersebut bagi keperluan pengecekan sesuatu yang lain 

diluar data perbandingan terhadap sumber lainnya.84 Dalam memperoleh 

kevaliditasan data tekhnik triagulasi dapat tercapai dengan cara: 

a. Membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara 

b. Membandingkan dengan apa yang dikatan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi 

c. Membandingkan tentang apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dilakukan sepanjang waktu 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendatang dan pandangan masyarakat 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. 

Pada intinya terkait dengan hal ini peneliti berusaha me richek hasil 

penelitian dengan membandingkan dengan berbagai sumber metode dan 

hasil teori yang dilakukan peneliti adalah mengacukan berbagai macam 

pertanyaan dan mengeceknya dengan berbagai sumber data. 

 

 

 

                                                           

84M.B. Miles dan A.M. Huberman, An Expended Source Book: Qualitative Data Analisis 
Data Kualitatif, ter. TjepTjep R. Rohidi (Jakarta: UIPerss, 1992), h. 330. 
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BAB IV 

STRATEGI DAKWAH KARANG TARUNA DALAM MENGURANGI 

KENAKALAN REMAJA DI DESA MARIO KECAMATAN LIBURENG 

KABUPATEN BONE 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Kondisi Geografis 

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di provinsi 

Sulawesi Selatan, ibukotanya Watampone yang berjarak sekitar 174 Km dari 

kota Makassar. Secara astronomis terletak dalam posisi 4:13’-5:06’ Lintang 

Selatan dan antara 119:42’-120:40’ Bujur Timur terletak dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut. 

 sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng 

Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa 

 Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Tteluk Bone 

 Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan 

Barru 

Kabupaten Bone memiliki wilayah luas 4.559, Km² ( 8,75 % dari luas 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ), dihuni oleh sekitar 738.515 jiwa 

penduduk. Secara administrative wilayah Kabupaten Bone terdiri dari 27 

kecamatan dan 372 des/kelurahan. Letak kecamatan Libureng merupakan 

salah satu yang berada dibagian selatan kabupaten Bone provinsi Sulawesi 

selatan tepatnya yang berada sekitar 110 km dari ibu kota kabupaten. 

Daerah ini mempunyai luas 344,25 ha, ini merupakan kedua daerah 
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kecematan terbesar di Kabupaten Bone setelah kecamatan Bontocani. 

Secara garis astronomis terletak dalam posisi 4o36-5o06 Lintang selatan dan 

antara 119042’-120o40’ Bujur Timur dengan batas wilayah seperti berikut 

ini: 

Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Ponre 

Sebelah timur : Berbatasan dengan kecamatan Patimpeng 

Sebelah barat : Berbatasan dengan kecamatan Lappa riaja 

Sebelah selatan  : Berbatasan dengan kecamatan Kahu  

Berdasarkan stasius klimatologi rata-rata temperature kecematan 

Libureng pada umumnya sekitar 28oC dengan suhu minimum 256oC suhu 

maksimum sekitar 28oC di Kecamatan Libureng beriklim tropis dengan 

musimyaitu kemarau dan musimhujan. 

2. Kondisi Fisik Dasar Kabupaten Bone 

a. Topografi 

Keadaan permukaan di wilayah Kabupate Bone bermacam-macam 

mulai dari landau, bergelombang hingga curam. Daerah landau dapat 

dijumpai sepanjang pantai dan bagian utara, sementara dibagian barat dan 

selatan umumnya bergelombang hingga curam dengan rincian. Kemiringan 

lereng 0-2% (datar): 164.602Ha (36,1%), kemiringan lereng 0-15%(landau 

dan sedikit bergelombang): 91,519 Ha (20,07%), kemiringan lereng 15-40% 

(bergelombang): 12,399 Ha (24,65%), kemiringan lereng >40% (curam): 

12,399 Ha (24,65%) 
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Ketinggian tempat di daerah Kabupaten Bone terletak dengan 

ketinggian yang berbeda-beda mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih 

dari 1000 meter dari permukaan laut yaitu, ketinggian 0-25 meter seluas 

81.925,2 Ha (17,97%), ketinggian 25-100 meter seluas 101.620 Ha (22,29%), 

ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%), ketinggian 250-750 

meter seluas 62.640,6 Ha (13,74%), ketinggian 750 meter ke atas seluas 

40.080 Ha (13,76%), ketinggian 1000 meter keatas seluas 6.900 Ha (1,52%) 

Kedalaman tanah efektif yaitu, 0-30 cm seluas 120.505 Ha (26,44%), 

30-60 cm seluas 120.830 Ha (26,50%), 60-90 cm 30.825 Ha (6,76%), > 90 cm 

seluas 183.740 Ha (40,30%). Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri 

dari tanah Aluvial Gleyhumus, Litosol, Regosol, Mediteran, dan Renzina. Jenis 

tanah didominasi atau paling banyak tanah Mediteran seluas 67,6% dari total 

wilayah kemudian Rezina 9,59%, dan Litosol 9%, serta penyebaran jenis 

tanahnya yaitu sepanjang pantai timus teluk Bone ditemukan tanah Aluvial. 

b. Keadaan Iklim 

Kabupaten Bone merupakan daerah beriklim sedang, 

berkelembapan udara yang berkisar antara 77%-86% dengan temperatur 

24oC-27,6oC priode April-September, angina bertiup dari timur yang 

membawa hujan, begitupula sebaliknya bulan oktober-Maret angina bertiup 

dari arah barat,dimana mengalami musim kemarau di daerah Kabupaten 

Bone. 

Selain dari kedua wilayah yang terkait dengan iklim 

tersebut,terdapat juga wilayah peralihan, yakni: Kecamatan Bontocani dan 

Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian 
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lagi mengikuti wilayah bagian timur. Rata-rata curah hujan di wilayah Bone 

bervariasi, yaitu 0-638 mm. 

3. Karang Taruna 

a. Sejarah Karang Taruna 

Organisai merupakan wadah untuk mencapai tujuan bersama dimana 

salah satunya karang taruna. Karang taruna merupakan organisasi sosial 

atau pmberdayaan masyarakat atau sebagai wadah pembangunan generasi 

bagi anak muda yang tumbuh dan berkembang dengan dasar  tanggung 

jawab dan kesadaran sosial untuk masyarakat terutama generasi muda di 

wilayah desa ataupun kelurahan sederajat terutama dibidang kesejahteraan 

sosial yang diamana dasar hukum karang taruna yakni : UU No. 32/2004 

tentang pemerintah Daerah, UU No. 11/2009 tentang kesejahteraan sosial 

(revisi dari UU No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan 

sosial), PP No. 72/2005 tentang Desa, PP. No. 73/2005 tentang kelurahan, 

Permensos RI No. 83/2005 tentang pedoman Dasar Karang Taruna, 

Permendagri No.5/2007 tentang penetapan kelembagaan masyarakat.85 

1. Karang taruna yang beredudukan di desa atau kelurahan di dalam 

wilayah hukum Negara kesatuan repoblik Indonesia. 

2. Anggota karang taruna yang disebut warga karang taruna merupakan 

setiap anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan usia 

45 tahun yang berada di pendirian poliik dan agama. 

3. Tujuan karang taruna untuk mewujudkan, perkembangan, dan 

pertumbuhan setiap anggita masyarakat yang terampil, cerdas, 

                                                           
85 Direktur Jendral PemberdayaanSosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktur 

Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Pedoman Dasar Karang Taruna, ( Jakarta 
2013), h. 19 



72 
 

 
 

inovatif, berkualitas, berkarakter, dan memiliki kesadaranakan 

tanggung jawab sosial dalam menjegah mengurangi, menanggulangi, 

dan mengantisipasi berbagai masalah dalam kesejahteraan sosial, 

khususnya pada generasi muda. Pengembangan usaha yang menuju 

kemandirian setiap anggota masyrakat terutama generasi muda. 

Dalam pengembangan kemitraan yang dijaminkan peningkatan 

kemampuan dan potensi generasi muda yang lebih terarah dan 

berkesinambungan. 

Karang taruna memiliki fungsi mencegah agar tidak terjadi masalah 

dalam kesejahteraan sosial khususnya pada henerasi muda. Mencegah 

terjdinya masalah dalam kesejahteraan sosial dengan menyelenggarakan 

rehabilitas, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan 

diklat setiap anggota masyarakat terutama pada generasi muda. Memperkuat 

dan menambahkan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota 

masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Karang taruna yang berfungsi untuk 

menjega terjadinya kesenjangan sosial seperti halnya mengurangi banyaknya 

kenakalan remaja membuat kegiatan yang dapat menumbuhkan kreatifitas 

anak muda. Kepungurusan karang taruna di desa/kelurahan dan 

dukukuhkan oleh kepala desa setempa, dengan masa bhakti tiga tahun. 

Karang taruna merupakan organisasi kepemudaan yag ada di Indonesia, 

karang taruna juga merupakan wadah pengembangan untuk generasi muda 

nonpartisipan yang tumbuh dengan dasar kesadaran diri sendiri serta 

kesadaran tanggung jawab sosial. Dengan tujuan untuk masyarakat yang ada 

di wilayah desa atau kelurahan tersebu. Sebagai organisasi sosial yang 

menaungi kepemudaan karang taruna merupakan wadah pembinaan dan 
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pengembangan serta pemberdayaaan upaya untuk membangun kegiatan 

yang bergelut di bidang sosisal dan ekonomi.  

Karang taruna yang berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga dimana yang telah diatur tentang struktukur kepengurusan 

dan masa jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari tingkat desa sampai 

dengan skala nasional. Semua ini wujud dari regenerasi organisasi demi 

kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota karang taruna baik itu di 

masa sekarang maupun masa yang akan datang. Karang taruna 

beranggotakan pemuda dan pemudi (dalam AD/ART yang di atur 

keanggotaanya berusia 11-45 tahun) dan batasan sebagai penguru adalah 

usia 17-35 tahun. Organisasi karang taruna didirikan dengan tujuan 

memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada remaja, missal dengan 

bidang ekonomi, keorganisasia, keterampilan, olahraga, advokasi, 

keagamaan, dan kesenian.86 

b. Visi Misi Karang Taruna 

Karang taruna merpakan organisasi kepemudaan yang memiliki visi 

untuk menciptakan generasi muda yang berdaya, bertanggung jawab, dan 

berpartisipasi. Misi melakukan kegiatan sosial mengembangkan potensi 

anggota, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.87 

1. Visi: 

Mewujudkan generasi muda yang berdaya dengan tujuan untuk 

membantu pemuda dalam mengembangkan potensi diri dan menjadi 

                                                           
86 Karang Taruna, Profil Karang Taruna Indonesia, 

https://www.google.com/amp/s(diakses 5/12/2023 08:5) 
87

 SK Karang Taruna Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone 2022 

https://www.google.com/amp/s(diakses
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individu yang tangguh,generasi muda yang beprestasi guna untuk membantu 

pemuda dalam mencapai prestasi dalam berbagai bidang baik itu dalam 

pendidikan karier maupun olahraga. Generasi muda yang bertanggung jawab  

mendukung pemuda dalam mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap 

diri sendiri masyarakat serta lingkungannya. 

2. Misi : 

a. Mewujudkan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi 

warga desa pada umumnya terkhusus untuk generasi muda yang 

memungknkan pelaksanaan dan fungsi sosial sebagai pembangunan 

dan mengurangi masalah sosial dalam lingkungannya. 

b. Meningkatkan SDM para pemuda dan pemudi demi masa depan yang 

cerah dan berkalitas. 

c. Melestarikan kesenian daerah dan mengembangkan minat untuk 

berolahraga. 

d. Mempererat tali silaturahmi. 

e. Meningkatkan partisipasi pemuda dan pemudi untuk meningkatkan 

kesehatan lingkungan. 

f. Turut menja dalam kebersihan dan keindahan lingkungan. 

Karang Taruna Desa Mario adalah wadah pemuda dalam berproses, 

tempat menuangkan ide-ide kegiatan yang bisa berdampak positif terhadap 

kehidupan masyarakat di sekitarnya. Maka para pengurus Karang Taruna 

mesti jeli melihat persoalan yang terjadi dan segera mencari solusi atas 

persoalan tersebut. 
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B. Langkah-langkah Strategi Dakwah Karang Taruna dalam 

Mengurangi Kenakalan Remaja di Desa Mario Kecamatan Libureng 

Kabupaten Bone 

Pada mula terbentuknya karang taruna yang mempunyai maksud 

untuk membangkitkan semangat pemda baik itu dari aspek keagamaan, 

olahraga seni dan yang lainnya. Karang taruna menjadi sebuah media 

dakwah dalam kalangan remaja karena kita ketahui bahwa seorang remaja 

sangat rentang dengan pergaulan yang bebas sehingga mengakibatkan 

kenakalan remaja.dengan hal ini ditengah pergaulan yang bebas di 

perlukanlah media dakwah yang dapat memberikan wawasan atau ajaran 

yang menyangkut tentang keagamaan. Hal ini dikarenakan pengetahuan 

remaja soal islam sangat rendah untuk itu strategi dakwah sangat di 

perlukan oleh karang Taruna dalam menerapkan ajaranIslam agar 

mengurangi kenakalan remaja. Strategi dakwah merupakan cara atau taktik 

yang dlakukan oleh karang taruna untuk mengurangi kenakalan remaja. 

Strategi digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, hendaknya 

strategi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang 

ada yakni dengan melakukan kegiatan dengan tujuan untuk mengurangi 

kenakalan remaja. 

Kewajiban dalam berdakwah sangatlah penting, berdakwah tidak 

hanya melibatkan seorang mubaligh atau da’I professional melainkan juga 

melibatkan masyarakat, khususnya para remaja dan pemuda yang akan 

menjadi penerus bangsa yang akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik 

kedepannya, sehing aktivitas sehari-hari harus terdosorong melakukan hal-

hal yang positif. Tidak menutup Karang Taruna sebuah organisasi 
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kepemudaan yang ingi mengembangkan kebaikan (dakwah) kesekitarnya. 

Telah banyak organisasi dakwah yang formal maupun non formal tetapi 

masih banyak remaja yang melakukan yang melakukan aktifitas yang tidak 

bermanfaat seperti halnya, balapan liar, judi, dan minum minman keras 

karena kurangnya pengawasan orang tua, pengendlian diri terhadap remaja 

itu sendiri serta adanya pengaruh negatif dari perkembangan tknologi dan 

pergaulan. Remaja sebagai generasi kedepannya harus memiliki iman, 

akhlak, ilmu yang baik. 

Dalam mewujudkan ajaran islam yang kaffah di dalam aspek 

kehiddupan tentu saja bukan hanya tanggung jawab orang tua saja 

melainkan unsur lain yang tidak dapat dikesampingkan masalah ini. kaum 

remaja sebagai penerus agama dan bangsa yang pastinya memiliki andil 

dalam penyampaian dakwah di lingkungannya masing-masing.  

Strategi merupakan suatu perencanaan ataupun keputusan yang 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi tertentu strategi 

tentu sngat di butuhkan baik itu organisasi kepemudaan dalam 

menyampaikan dakwah seperti Karang Taruna yang merupakan bagian dari 

organisasi kemasyarakatan adapun langkah-langkah strategi dakwah yang 

diakukan oleh organisasi karang taruna  

1. Menganalisis Lingkungan Organisasi 

Digunakan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal 

Organisasi sehingga dapat tergambar keadaan internal yakni kekuatan 

dankelemahan dari dalm organisasi begitupun juga diluar organisasi. Untuk 

menetukan strategi tentu diperlukan menganalisa terlebih dahulu tempat 
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atau lingkungan baik di dalam maupun lingkungan sekitar organisasi Andi 

Ihsan Febri Amar Mengatakan bahwa: 

Mencari tahu terlebih dahulu kelemahan dan kekurangan yang ada di 

dalam organisasi juga yang ada diluar organisasi menganalisa lingkungan 

sekitar untuk mengetahui kebijakan apa atau kegiatan apa yang baik 

dilakukan dalam lingkungan tersebut sehingga kita sebagai organisasi tidak 

salah melangkah dalam melakukan kegiatan.88 

Dengan menganalisis lingkungan kita dapat menilai atau mengetahui 

kegiatan apa cocok untuk kita laksanakan guna untuk mengurangi kenakalan 

remaja. Mencari tahu bagaimana lingkungan tersebut apa kekurangan yang 

ada dilikungan itu atau apa yang menjadi faktor pendukung saat melakukan 

kegiatan jadi kita dapat mengantisipasi kejadian yang akan terjadi ketika kita 

mengetahuinya, Andi Mutmainna Anggota Karang taruna Mengatakan 

Bahwa: 

Melakukan kegiatan kita juga perlu pengenalan terhadap lingkungan 

kita perlu mengetahui apa saja yang akan menjadi kendala pada saat 

melakukan kegiatan di lingkungan tersebut juga bisa mengetahui hal yang 

bisa menjadi penopang saat kita melakukan kegiatan, kita juga dapat 

mengantisipasi terjadi kekeliruan saat melakukan kegiatan.89 

Analisis lingkungan tentu bermanfaaat bagi organisasi karena dengan 

mengetahui kondisi yang ada dilingkungan tersebut dapat mempermudah 

hal-hal yang memicu terjadinya kekeliruan saat melakukan kegiatan. 

                                                           
88 Andi Muh Ihsan Febri Amar (23 Tahun), Anggota Karang Taruna Desa Mario, 

Wawancara, rumah Andi Ihsan, 9 Desember 2023 
89

 Andi Mutmainna (23 Tahun), Anggota Karang Taruna Desa Mario, Wawancara, 
Rumah Andi Mutmainna, 8 Januari 2024. 



78 
 

 
 

Lingkungan bisa menjadi suksesnya kegiatan tetapi dengan lingkungan yang 

buruk juga dapat merusak kegiatan. 

2. Mengformulasi Strategi dan Taktik 

a. Pengenalan sasaran Dakwah 

Untuk melakukan sesuatu tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu 

siapa yang akan kita datangi atau siapa yang akan kita ajak bicara kepada 

siapa, agar keberlangsungan dalam menyampaikan informasi dapat 

tersalurkan dengan tepat ketua karang taruna mengatakan bahwa: 

Melakukan pengenalan dengan cara melakukan pendeatan sosiologis 

untuk dapat mengetahui system sosial yang ada pada masyarakat yang ada di 

Desa Mario sehingga informasi yang disampaikan dapat menyuluruh dan bisa 

mengurangi terjadinya kenakalan remaja. Selain itu kita yang membawa 

nama organisasi Karang Taruna harus memperlihatkan contoh yang baik. 

Untuk mengenali sasaran kita juga perlu terjun langsung dalam berkenalan 

dengan remaja berinteraksi langsung dengan sasaran.90 

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa mengenal sasaran akan lebih 

mempermudah dalam melaksakan strategi yang di rancang untuk mngurangi 

kenakalan remaja agar seorang penyampai informasi tidak salah dalam 

mengambil tindakan dalam melakukan kegiatan. Seperti yang dikatakan oleh 

Andi Tawakkal salah wakil ketua Karang taruna : 

Saling mengenal antara satu sama lain tidak ada ruginya, kita sebagai 

masyarakat seharusnya memang harus saling mengena apalagi kami sebagai 

organisasi kemasyarakatan yang memiliki fugsi untuk merangkul anak 

                                                           
90 Ikran (25 tahun), Ketua Karang Taruna, Wawancara, Rumah Ketua Karang 

Taruna Desa Mario, 19 Desember 2023. 
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remaja agar dapat melakukan kegiatan yang positif seperti pepatah 

mengatakan tak kenal maka tak sayang dengan hal ini ketika kita berkenalan 

atau mengenal lebih jauh sasaran kita akan leih baik lagi dalam melakukan 

kedepannya.91 

Saling mengenal antara satu dengan yang lainnya bisa 

memperpanjang silaturahmi bahkan menambah relasi. Mengenal sasaran 

dakwah kita dapat lebih mempermudah dalam pelasanaan. Kita dapat 

mengenal kondisi kepriabadian anak remaja dengan baik agar dapat 

menghidarkan remaja ke pergaulan seks bebas dan perbuatan yang lainnya. 

Seperti yang dikatakan oleh rita handika yusuf salah satu anggota karang 

taruna: 

Untuk menjalankan strategi dengan baik kita sebagai karang taruna 

hendaknya mengenal antara komunikan dengan komunikator agar pesan 

yang disampaikan bisa berjalan dengan baik. Untuk memberikan arahan 

kepada remaja kita sebaiknya mengenal kepribadian anak remaja 

terkhususnya yang ada di Desa Mario, bukan semerta merta ketika punya 

kegiatan langsung memanggil saja melainkan kita saling mengenal terlebih 

dahulu bagaimana karakter anak tersebut, apa kebiasaan yang sering 

dilakukannya sehingga saat melakukan tindakan kita tidak salah langkah.92 

Mengenal sasaran dakwah juga merupakan strategi yang baik agar hal 

yang ingin disampaikan bisa tersalurkan dengan baik dan mengena ke 

sasaran agar tujuan yang ingin di capai bisa terlaksana dengan baik. Peneliti 

menyimpulkan bahwa karang taruna melakukan pengenalan terlebih dahulu 

                                                           
91 Andi Tawakkal (35 Tahun), Wakil Ketua Karang Taruna. Wawancara, Rumah 

Wakil Ketua Karang Taruna Desa Mario, 26 Desember 2023. 
92 Rita Handika Yusuf (24 Tahun), Anggota Karang Taruna Desa Mario, Wawancara, 

Rumah Rita Handika Yususf, 8 Januari 2024. 
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agar kegiatan yang ingin dilakukan bisa berjaln dengan baik dan informasi 

yang di sampaikan oleh karang taruna bisa tersalurkan sesuai dengan 

keinginan dan tujuan karang taruna itu sendiri. 

Prumusan strategi yang dilakukan dengan hal ini adalah dengan 

merancang dan menyeleksi strategi yang dimana pada akhirnya akan 

menyelesaikan tujuan dari organisasi.melalui perumusan strategi dituntukan 

sikap untuk memperluas, memutuskan, mnghindari melakukan suatu 

keputusan dalam proses kegiatan. 

b. Menetapkan  Tujuan 

Menetapkan tujuan yang menggunakan dakwah islamiyah melakukan 

dengan serangkaian tujuan-tujuan tertentu. Untuk mengetahui langkah apa 

yang ingin di capai organisasi perlu melakukan pengkajian lebih dalam atau 

menulusuri lebih dalam tujuan dari kegiatan tersebut agar dapat 

menentukan langkah yang bisa diambil dalam melakukan kegiatan. Langkah-

langkah apa saja yang bisa di lakukan. Seperti yang dikatakan Agus Salim 

selaku sekertaris Desa sekaligus pendamping Karang Taruna : 

Perlunya kita mengethui dan menulusuri apa sebenarnya tujuan dari 

kegiatan tersebut dilaksakan agar kita dapat mengambil langkah lenih baik 

dimana dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya agar 

kegiatan dapat berjalan dengan baik. Dengan mengetahui tujuan dari 

kegiatan yang ingin di lakukan dapat tujuan karang taruna tentu baik agar 

remaja bisa mengetahui dan memahami ajaran-ajaran agama. Mengurangi 

terjadinya kenakalan remaja menjadi tujuan dalam melaksanakan suatu 



81 
 

 
 

kegiatan dengan mengetahui tujuannya kita bisa melangkah lebih mudah 

dalam melakukan kegiatan.93 

Pengkajian tujuan atau untuk menganalisis tujuan lebih dalam agara 

dapat mengetahui langkah-langkah yang dilakukan peneliti melihat bahwah 

tujuan dari karang taruna yakni untuk membentuk remaja menjadi pribadi 

yang lebih baik lagi agar remaja menjadi penerus bangsa yang amanah dan 

dapat dipercaya. 

c. mengefektifitaskan dan mengefesiensikan Kegiatan  

Efektifitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih 

tujuan seara tepat dari serangkaian alternative, juga sebagai pengukuran 

keberhasilan dalam suatu kegiatan dan efesiensi merupakan penggunaan 

sumber daya yang secara minimum guna peaksanaaan yang optimal 

berupaya untuk mencari upaya yang paling baik dalam melakukan kegiatan. 

Seperti yang dikatakan oleh Andi Muh. Tahmil Bahwa: 

Mengukur keberhasilan dalam suatu kegiatan bisa menambah 

wawasan untuk kegiatan selanjutnya. Pelaksanaa kegiatan tentu perlunya 

mengukur tentang sudah efektifka kegiatan tersebut di lakukan dan apakah 

kegiatan tersebut sudah efesien karena dalam berkegiatan tentunya kita 

berharap kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancer dan baik. 

Pengukuran tentang keberhasilan kegiatan bisa menjadi pengalaman atau 

pembelajaran untuk kegiatan kedepannya dapat menjadi evaluasi dalam 

                                                           
93 Agus Salim, S.Pd. (Umur 34 Tahun), Sekertaris Desa atau Pendamping Karang 

Taruna, Wawancara, Kantor Desa Mario, 5 Januari 2024.  
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kegiatan karena ketika kita mengukur kegiatan yang kita lakukan tentu kita 

juga berusaha agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik.94 

Hal ini sesuai dengan asas dalam Strategi dakwah yakni Asas 

Efektifitas dan efesisensi, yakni asas yang aktifitas dakwahnya dapat 

menyeimbangkan antara baik waktu ataupun tenaga yang dilakukan dengan 

pencapaian hasil dari kegiatan tersebut. Dengan hal ini dapat dilihat dari 

kegiatan kegiatan yang dilakukan. 

3. Mengimplimentasi Strategi Dakwah Karang Taruna Desa Mario 

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone 

Untuk melakukan strategi dakwah karang taruna menggunakan 

strategi sentimental dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang dapat 

memberikan remaja kesibukan agar dapat melupakankegiatan yang tidak 

berfaedah dan juga memberikan fasilitas kepada remaja agar dapat 

mengurangi kegiatan yang mengandung terjadinya kenakalan remaja. Proses 

pelaksaan strategi yang dimana perlu mengadakan konsistensi dari masing-

masing anggota karang taruna yang akan terlibat di dalam suatu kegiatan. 

Dalam mengimplementasikan strategi karang taruna mengadakan kegiatan 

sesuai dengan yang dibutuhkan remaja. Seperti kegiatan yang dapat 

menyibukkan anak remaja sehingga lupa tentang kegiatan yang tidak 

berfaedah lagi  

a. Pengajian dan Pelatihan Memandikan Jenazah 

Mengurangi kenakalan remaja tentu memerlukan kegiatan-kegiatan 

yang dapat menyibukkan remaja agar mereka tidak lagi melakukan kegiatan 

                                                           
94 Andi Tahmi (22 Tahun), Anggota Karang Taruna Desa Mario, Wawancara, Kantor 

Desa Mario, 7 Januari 2024. 
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yang tidak diinginkan dan remaja dapat bermanfaat bagi masyarakat 

setempat. Sahril ketua bidang keagamaan mengatakan bahwa: 

Kami membuat kegiatan pengajian dan pelatihan memandikan 

jenazah agar para remaja bisa mengetahui bagaimana cara memandikan 

jenazah dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar sehingga remaja 

bukan hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri melainkan dia juga dapat 

bermanfaat bagi orang lain sehingga mereka merasa bangga terhadap 

dirinya. Pelatihan ini diperuntukkan bagi kalangan remaja agar kiranya 

menambah wawasan keislaman. 95 

Kenakalan remaja bukan hal yang kita inginkan maka dengan itu 

sebagai masyrakat kita melakukan hal yang positf agar kita dapat bermanfaat 

bagi seluruh masyarakat lainnya begitulah yang diajarkan kepada remaja 

agar mereka bisa menjadi enerus agama dan bangsa. 

b. Seminar kenakalan Remaja 

strategi yang dapat dilakukan dalam mengurangi kenakalan remaja 

dengan mengadakan lebih banyak kegiatan agar remaja bisa fokus dengan 

kegiatan yang dilakukan dan melupakan kegiaan yang tidak berfaeda. Dengan 

hal ini kegiatan yang dilakukan yang dapat membuat remaja berperan aktif 

dan disukai oleh remaja, melakukan banyak kegiatan serta memberikan 

masukan kepada remaja terkait hal apa yang dapat dilakukan dan yang tidak 

boleh dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh imam Desa Mario : 

                                                           
95

 Sahril (27 Tahun ), Ketua Bidang Keagamaan Karang Taruna Desa Mario, 
Wawancara, Mejid Dusun Tinco Desa Mario, 3 Januari 2024 
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Terjadinya kenakalan remajabiasanya faktor pergaulan dan ikut-

ikutan karena anak remaja sekarang kadang berfikir bahwa ketika 

melakukan hal tersebut itu bagian dari kedewasaan padahal halyang 

dilakukannya merugikan dirinya sendiri. untuk mengurangi kenakalan 

remaja dengan melakukan kegiatan berbauh islamiah yakni seminar 

kenakalan remaja pengenalan tentang apa saja yang menyangkut kenakalan 

remaja dengan melakukan kegiatan seminar kenakalan remajadiamana para 

remaja dapat mengenali apa saja yang termasuk kenakalan remajajuga 

bagaimana mengajarkan bagaimana cara pencegahan dalam melakukan 

kenakalan remaja. Perlunya memperkenalkan apa saja yang termasuk 

kenakalan remaja sehngga para remaja dapat menghindari yang terjadinya 

kenakalan remaja.96 

Mengurangi kenakalan remaja tidak harus dengan kekerasan 

melainkan dengan kata-kata yang lembut serta memberikan nasehat dan 

pemahaman kepada anak remajadengan seminar kenakalan remaja dapat 

menjadi salah satu cara untuk mengurangi kenakalan remaja agar remaja 

bisa menerima dengan baik karena dengan kata-kata yang lembut dapat 

menyentuh hati sehingga sedikit demi sedikit akan sadar dengan apa yang 

dilakukannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat 

yakni Andi Supriadi : 

Kenakalan remaja dapat dikurangi dengan cara pengenalan kenakalan 

remaja, seminar tentang kenakalan remaja dapat mengetahui apa saja yang 

bisa berdampak jikamelkakukan kejahatan. Lebih banyak kerugian yang 

didapatkan jika melakukan hal tersebut. seminar kenakalan remaja diamana 

                                                           
96 Baharuddin (57 Tahun), Imam Desa Mario, Wawancara, Rumah Bapak Imam Desa 

Mario, 23 Desember 2023 
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lebih mengenal tentang apa saja itu yang menyababkan kenakalan remaja, 

bagaimana cara menguranginya. Seminar dilakukan guna mengurangi 

kenakalan remaja yang diamana dapat membedakan manayang baik dan 

mana yang buruk.97 

Mengurangi kenakalan remaja tidak hanya dengan menasehati saja 

melainkan juga memberikan contoh kepada remaja agar mereka peraya 

karena seorang remaja biasanya dia akan percaya apa yang kita ucapkan 

apabila kita memberikan bukti nyata.  

c. Membentuk kegiatan Islami 

Menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif dapat mengurangi 

kenakalan remaja.  Rohis merupakan salah satu kegiatan Karang Taruna Desa 

Mario dalam bidang agama, yang dimaksdkan agar supaya remaja Desa 

waktunya dapat tersita oleh hal-hal yang positif sehingga dapat secara 

perlahan meninggalkan hal-hal negative yang bisa merugikan banyak orang. 

Seperti yang disampaikan oleh ketua karang taruna Ikran : 

Kenakalan remaja tentu tidak bisa dipungkiri sudah pasti ada dengan 

adanya pengaruh negative dari pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman 

tentang nilai-nilai agama dan moral hal ini memandu perlu adanya langkah 

kongkret untuk mengatasi masalah ini. Kita memerlukan langkah pengenalan 

nilai-nilai agama dan moral karang taruna dapat melakukan diajarkan 

tentang nilai-nilai agama seperti kegiatan saling sharing anatara satu dengan 

uang lainnya, membentuk kegiatan islamiah membentuk dan meningkatkan 

kualitas dari diri mereka agar lebih berkualitas dan produktif serta membuat 

                                                           
97 Andi Supriadi (45 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Rumah Andi Supriadi , 

17 Desember 2023 



86 
 

 
 

kegiatan meliputi ceramah, diskusi, serta kegiatan olah raga dan seni guna 

untuk memberikan dukungan emosional, motivasi, dan arahan kepada 

remaja di Desa Mario. Agar dapat mengurangi kenakalan remaja.98 

Pergaulan  yang bebas bisa mengakibatkan remaja terjerumus dengan 

hal-hal yang negatif dengan hal ini karang taruna bisa ikut bergaul dengan 

kalangan remaja agar anak remaja tidak salah langkah. Karang taruna dapat 

masuk dikalangan remaja sebagai teman karena dengan bergaul dengan 

mereka bisa mengetahui apa pokok permasalahan yang di hadapi oleh 

remaja apa yang ingin di lakukan oleh remaja sehingga sebagai karang taruna 

dapat mengerti kebutuhan yang diingin kan olek anak remaja. 

 

 

b. Kegiatan Amal 

Karang taruna berupaya merangkul semua kalangan yang ada di desa 

agar dapat menyukseskan kegiatannya dengan baik. Dikatakan oleh Nurfitra 

Sasrianita wakil sekertariskarang taruna bahwa: 

Remaja diajarkan nilai-nilai agama yang mengajarkan kebaikan 

seperti tolong menolong contohnya kami pernah melakukan kegiatan amal 

untuk mengumpulkan dana bagi masyarakat yang mengalami bencana 

seperti tanah longsor, korban kebakaran, gempa dan yang lainnya. Saling 

menghormati agar budaya saling menghormati tidak pudar dan akan terus 

ada. Kemudian saling mengasihi sesame manusia remaja di dorong 

                                                           
98 Ikran (25 Tahun), Ketua Karang Taruna, Wawancara, Rumah Ketua Karang 

Taruna Desa Mario, 19 Desember 2023. 
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untukmemiliki karakter yang kuat agar dapat saling mengasihi dan memiliki 

prinsip yang baik serta remaja diberikan pemahaman mengenai akibat 

negative dan positif dari perilaku buruk dan bagaimana caramenghindarinya 

sebagai pengurangan kenakalan remaja.99 

Strategi dakwah karang taruna di terapkan secara konsisten dan 

melibatkan partisipasi yang aktif dari remaja dan masyarakat desa Mario. 

Kegiatan karang taruna dapat dilakukan seperti pembinaan agama dan 

akhlak moral bagi remaja serta pemahaman tentang keagamaan. Sahril 

Selaku bidang keagamaan dalam karang taruna mengatakan bahwa: 

Kenakalan remaja tentu tidak bisa dipungkiri sudah pasti ada dengan 

adanya pengaruh negative dari pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman 

tentang nilai-nilai agama dan moral hal ini memandu perlu adanya langkah 

kongkret untuk mengatasi masalah ini. Kita memerlukan langkah pengenalan 

nilai-nilai agama dan moral karang taruna dapat melakukan diajarkan 

tentang nilai-nilai agama seperti kegiatan saling sharing anatara satu dengan 

uang lainnya, membentuk kegiatan islamiah membentuk dan meningkatkan 

kualitas dari diri mereka agar lebih berkualitas dan produktif serta membuat 

kegiatan meliputi ceramah, diskusi, serta kegiatan olah raga dan seni guna 

untuk memberikan dukungan emosional, motivasi, dan arahan kepada 

remaja di Desa Mario. Agar dapat mengurangi kenakalan remaja.100 

Kegiatan amal yang dilakukan oleh Karang Taruna dengan melibatkan 

para remaja desa, akan membentuk pribadi yang peduli terhadap lingkungan 

sekitar dan kepada orang lain, dengan begitu, para remaja yang terlibat 

                                                           
99 Nurfitrah Sasrianita (24 Tahun), Wakil Sekertaris Karang Taruna Desa Mario, 

Wawancara, Rumah Nurfitra Sasrianita, 27 Desember 2023. 
100 Sahril (27 Tahun ), Ketua Bidang Keagamaan Karang Taruna Desa Mario, 

Wawancara, Mejid Dusun Tinco Desa Mario, 3 Januari 2024 
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perlahan akan berubah pola pikirnya sehingga dapat mengurangi perbuatan-

perbuatan yang negative. 

d. Diskusi Ringan dengan Remaja 

Kenakalan dapat dikurangi dengan melakukankegiatan diskusi 

ringanterhadap nilai-nilai agama serta adab yang baik atau tata karma dalam 

kehidupan dengan ini kenakalan remaja dapat berkurang selain itu 

kenakalan remajadapa di kurangi dengan mengadakan kegiatan atau 

kesibukan kepada remaja terkait agama, olahraga maupun seni. warda Yanti 

salah satu pengurus karang tarua bidang keagamaan: 

Kegiatan yang kami lakukan dalam mengurangi kenakalan remaja 

diantaranya memberikan arahan dan masukan kepada remaja terkait dengan 

kenakalan remaja serta memberikan penguat tentang keagamaan atau 

pengetahuan keagamaan mana saja yang tidak di perbolehkan oleh agama. 

Kami memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan karang 

taruna kepada remaja agar remaja mau melakukan kegiatan yang kami 

sediakan untuk mereka. Berdiskusi atau bertukar pendapat dengan remaja 

tentu saja karang tarunadapat mengambil kesimppulan dari isi pembicaraan 

apasaja yang dibutuhkan oleh karang taruna. Banyak hal yang perlu 

didiskusikan dengan remaja terutama mengenai kegiatan yang mereka sering 

lakukan sehingga bagaimana nanti kita dapat mengurangi terjadinya 

kenakalan remaja. Berdiskusi dengan remaja bukan hanya kita yang 

didengarkan melainkan anak remaja juga dipersilahkan untuk berbicara 

tentang apa yang mereka inginkan..101 

                                                           
101 Warda Yanti (26 Tahun), Anggota Bidang Keagamaan Desa Mario, Wawancara, 

Rumah Warda Yanti, 19 Desember 2023. 
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Kegiatan karang taruna yang melibatkan remaja yang  bermanfaat 

bagi masyarakat serta dapat memberikan pengalaman kepada remaja 

tersebut. remaja juga dapat mengasah kemampuannya dalam bidang 

olahraga serta remaja yang tertarik di bidang seni. karang taruna memiliki 

tujuan untuk membantu desa baik itu kegiatan desa maupun kegiatan karang 

taruna itu sedniri yang bisa mengemangkan desa dan demi kesejahteraan 

masyarakat. Andi Masyita Rokayya pengurus karang taruna bidang 

keagamaan: 

Untuk mengurangi kenakalan remaja tidak perlu dengan kekerasan 

melainkan untuk menghadapai kenakalan pada remaja, kita sebagai orang 

yang lebih dewasa patutnya dapat memberitahukan pada mereka mana hal 

yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan bukan hanya dengan 

memberitahukan tentang hal itu saja melainkan kita juga memberitahukan 

apa saja dampak yang akan terjadi serta membrikan bukti nyata bahwa inilah 

kegiatan yang kalian lakukan dan nantinya tentu akan berdampak pada diri 

kamu sendiri pada masa depan nantinya. Kenakalan pada anak remaja ketika 

di tanggapi dengan kekerasan mereka juga akan lebih keras lagi akan 

tetapiketika terus menerus di berika pemahaman kepada mereka dengan 

mengizin mereka juga ikut berpendapat tentang hal yang dia lakukan justru 

akan lebih mudah untukmasuk dan memritahukan mana hal yang baik yang 

bisa bermanfaat bagi masyarakat dan untuk dirinya sendiri. Karena kami 

memberikan pemahaman sebenarnya bukan karena kepentingan kami 

sendiri melainkan untuk kebaikan mereka kedepannya.102 

                                                           
102 Andi Masyira Rokayya (23 Tahun), Pengurus Bidang Keagamaan Karang Taruna 

Desa Mario, Wawancara, Rumah Andi Masyita Rokayya, 20 Desember 2023. 
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Pengurus Karang Taruna Desa Mario, dengan penuh kesadaran 

bagaimana pentingnya merangkul remaja desa, terus berupaya melakukan 

pendekatan secara persuasif dengan mengajak mereka berdiskusi ringan 

dengan menyelipkan pesa-pesan agama dan betapa buruknya hasil dari 

perbuatan negative yang justru akan kembali kepada diri sendiri.  

Berbicara tentang kenakalan remaja tidak terlepas dari hal negatif 

yang terus dilakukan oleh remaja karena rasa keinginan tahuan, rasa 

penasaran sehingga melakukan hal tersebut, dengan itu sebagai orang yang 

pernah melalui masa remaja tentu dapat memberikan pemahaman kepada 

remaja baik buruknya tentang kegiatan yang mereka lakukan. 

e. Kegiatan Olahraga  

Kegiatan yang dilakukan karang taruna upaya untuk mengurangi 

kenakalan remaja yang ada di Desa Mario seperti halnya melakukan kegiatan 

olahraga agar dapat mengisi waktu luang remaja, melakukan percakan secara 

intens dengan remaja, melakukan kegiatan bakti sosial, melakukan kegiatan 

amal, kegiatan pembersihan, melakukan kegiatan Sharing antar remaja 

dengan pemuda karang taruna, melakukan kegiatan olah raga dan lain 

sebagainya. Strategi yang digunakan yakni dengan menggunakan strategi 

sentimental yaitu dengan memfokuskan aspek hati dengan menggerakkan 

perasaan memberikan nasehat, memberikan pelayanan atau kegiatan baik 

sesuai dengan kebutuhannya, memanggil dengan kelembutan tidak dengan 

paksaan.  Seperti yang dikatakan oleh kepala desa Mario sekaligus Pembina 

dari karang taruna Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone: 

Karang taruna merupakan wadah atau tempat untuk berkumpulnya 

anak muda, remaja bahkan orang tua diamana sekarang ini kenakalan remaja 
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sudah berkurang karena dengan adanya kegiatan yang dilakukan, atau 

kesibukan yang dilakukan oleh remaja seperti olah sepak bola, kesenian dan 

berbagai jenis olahraga lainnya. Keaktifan karang taruna tentu 

mempengaruhi kurangnya kenakalan remaja karena para remaja disibukkan 

dengan kegiatan, untuk mengurangi kenakalan remaja karang taruna juga 

mengajak adik- adik untuk berdiskusi terkait permasalahnnya dan 

memberikan motivasi dan juga nasehat serta memberikan kegiatan 

kerohanian terhadap remaja sebagai kepala desa sekaligus Pembina karang 

taruna selalu menyarankan untuk merangkul semua kalangan remaja dan 

tidak boleh membeda-bedakan agar dapat mempererat tali persaudaraan. 103 

Olahraga adalah salah satu kegiatan yang banyak diminati orang-

orang di desa, dengan hadirnya Karang taruna, maka mereka dapat 

mengadakan turnamen olahraga dengan mengajak seluruh elemen 

masyarakat terutama para remaja untuk terlibat di dalamnya. Rudiath salah 

satu anggota karang Taruna mengatakan: 

Anak remaja melakukan kegiatan  kenakalan remaja ada faktor dari 

keluarga yang kurang memperhatikan anaknya juga ada faktor dari 

pertemanan atau lingkungan karena anak remaja sekarang ini sudahdapat 

berteman lebih luas karena adanya sosial media, sudah gampang melakukan 

komunikasi dengan orang banyak. Maka dengan itu otomatis pertemanan 

mereka juga meluasdan memiliki dampak positif dan negative. Anak remaja 

kadang menggunakan android untuk berkumpul denganitu kami juga sebagai 

karang taruna memanfaatkan kegiatan olahraga menjadi salah satu kegiatan 

bagi remaja agar remaja dapat melupakan kegiatan yang tidak berfaedah dan 

                                                           
103 Amir, S.Pd. (57 Tahu), Kepala Desa Mario, Wawancara, Rumah Kepala Desa 

Mario,  17 Desember 2023. 
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melakukan kegiatan olahraga yang dapat mengambangkan kreatifitasnya 

serta dapat menyegarkan tubuhnya dengan berolahraga. Olahraga yang biasa 

dilakukan seperti main bola, mainvolli, main bulu tangkis dan olahraga 

lainnya..104 

Dengan adanya kegiatan positif seperti berolahraga, maka pikiran 

remaja yang dipenuhi dengan rasa penasaran akan semua hal, dapat 

teralihkan. Karena kenakalan remaja biasanya terjadi jika para remaja tidak 

memiliki kegiatan sehingga mereka inisiatif sendiri untuk menyibukkan diri 

yang mereka sendiri tidak tahu akibat dari hal-hal yang mereka kerjakan. 

Media sosial juga berpengaruh dalam perkembangan remaja, media 

sosial bisa membawa dampak positif dan negative bagi kalangan remaja 

maupun dewasa tergantung bagaimana kita menggunakan alat tersebut. 

dengan adanya medi dapat mempermudah untuk menyampaikan informasi 

kepada orang-orang serta mudah dalam menyebarkan informasi. Disamping 

itu dengan media sosial kita bisa bergaul dengan siapa saja ketika kita tidak 

dapat memilih berteman dengan orang yang baik makakita akan terjerumus 

denganberteman pada orang yang salah yang dapat membawa kita 

melakukan kejahatan. Kejahatan bukan dilakukan karena keinginan 

melainkan karena adanya kesempetan. Untuk mengurangi kenakalan remaja 

perlu kiranya memberikan naehat yang baik yang dapat diterima dengan akal 

anak remaja agar dapat diterima dengan baik. Salah satu remaja di Desa 

Mario Mengatakan bahwa: 

Karang taruna selalu mengajak kami berpartisipasi di dalam 

kegiatannya, biasanya mereka mengajak kami untuk bergabung dan 

                                                           
104 Rudiath (24 Tahun), Aggota Bidang Karaang Taruna, Wawancara, Rumah Rudiath 

Anggota Karang Taruna, 23 Desember 2023. 
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menyukseskan acaranya, yang biasa kami lakukan yakni olahraga kalau ada 

waktu luang kami biasanya diajak berdiskusi dengan mereka membicarakan 

hal yang kamiselalu lakukan, biasa juga menanyakan masalah apa yang kami 

hadapi sehingga mereka bisa mencarikan jalan solusinya. Dulu kami sering 

balapan di jalan menuju dusun Appale atau di jalan poros sanrego tapi untuk 

sekarang kami sudah jarang melakukannya lagi karena sudah 

memilikikegiatan lain dan juga teman-teman sudah berkurang juga mau ikut 

balapan bahkan ada yang sudah tidak pernah lagi. Saat melakukan balapan 

kami biasanya taruhan dan ingin jagoan kita menang dan karena itu biasanya 

terjadi perkelahian tapi sekarang sudah jarang lagi di lakukan.105  

Remaja yang bisa melakukan kenakalan remaja karena adanya 

kesempatan akan tetapi jika kita sebagai anak muda atau penerus bangsa 

bisa menyampaikan pendapat kepada remaja dan bisa menasehati remaja 

dengan baik maka mereka juga akan mendengarkan apa yang dibicarakan 

bukan hanya dengan itu akan tetapi kita juga bisa melakukan dengan tingkah 

laku kita sehingga bisa menjadi contoh yang baik bagi remaja kedepannya. 

 

f. Kegiatan Kesenian 

Kegiatan bukan hanya dengan Olahraga, kegiatan keagamaan, 

melainkan juga kesenian, karena banyak remaja juga menyukai kesenian 

dengan hal itu membuka wawasan bagi remaja tentang apa yang mereka 

ingin lakukan agar tidak melakukan hal yang negative. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Andi Irham : 

                                                           
105 Didi Adrian (15 Tahun), Remaja desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten 

Bone, Wawancara, Warung salah satu warga Desa Mario, 6 Januari 2024 
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Karang taruna memiliki efek yang bagus di dalam desa karena bisa 

membantu dalam program kerja desa maupun menyalurkan aspirasi 

masyarakat. Karang taruna memiliki peran aktif dalam pemilihan desa, 

Keaktifan karang taruna dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam 

menyalurkan bakatnya. Mengenai kenakalan remaja kami karang taruna 

merangkul remaja dalam kegiatan, kami melakukan lomba-lomba yang 

berkaitan dengan kesenian. Dengan melakukan lomba dan latihan seperti 

lomba kesenian contohnya lomba menyanyi lomba tilawahdan lomba menari 

dapat mengembangkan ke kreatifan anak remajasehingga dengan melakukan 

kegiatan tersebut juga dapat menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat 

lainnya karena ketika mengadakan lomba otomatis banyak masyarakat yang 

berkumpul dalam kegiatan tersebut.106 

Kegiatan yang dilakukan karang taruna berpotensi untuk 

mengembangkan potensi pemuda serta meningkatkan kualitas diri 

agarmereka lebih positih, karang taruna dapat membantu kegiatan desa agar 

berjalan dengan lancar. Mengembangkan kreatifitas diri pemuda, dalam 

berkegiatan perlu yang namanya evaluasi agar dapat mengidentifikasi 

kemajuan dan menjadi potensi keberhasilan dalam melakukan strategi 

dakwah.  

Dari ungkapan-ungkapan diatas dapat dikatakan bahwa dalam 

mengurangi kenakalan remaja karang taruna memberikan nasehat dan 

masukan kepada remaja terkait kenakalan remaja serta karang taruna 

memberikan kegiatan atau kesibukan pada remaja sesuai dengan hobi atau 

keinginannya dengan memberikan fasilitas yang baik agar remaja bisa betah 

                                                           
106 Andi Irham (25 Tahun ), Anggota Karang Taruna Desa Mario, Wawancara, Rumah 

Andi Irham, 20 Desember 2023. 
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dan tidak melakukan kenakalan remaja lagi melainkan melakukan kegiatan 

yang tidak merugikan orang lain. 

4. Pengendalian dan Kontrol Karang Taruna Desa Mario Kecamatan 

Libureng Kabupaten bone 

Dalam Strategi antara perumusan dan pelaksanaannya harus 

berkesinambungan agar strategi dilakukan sesuai dengan strategi yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Dalam menjaga sinkronisasi diantara keduanya 

maka diperlukan evaluasi. Manfaat dari evaluasi yakni dapat mengeetahui 

kekurangan-kekurangan yang terjadi dilapangan saat melakukan kegiatan 

juga memberikan penilaian terhadap apa yang dikerjakan dengan hal ini 

karang taruna mengadakan evaluasi tentang:  

c. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Dapat ditinjau dari faktor eksternal dan internal yang menjadi asumsi 

dasar dalam berkegiatan SDM menjadi hal utama dalam kegiatan karena 

dalam kegiatan tentunya memerlukan SDM agar kegiatan ada yang 

melaksanakan dan kegiatan dapat berjalan  perlunya evaluasi tentang 

sumber daya manusia agar segala tugas yang diberikan bisa berjalan dengan 

baik seperti yang dikatakan oleh Alif Fikri Anggota Karang Taruna: 

Setiap pelaksanaan kegiatan diperlukan evaluasi tertutama jobdess 

setiap orang agar bisa diketahui bahwa yang dilakukan setiap anggota sesuai 

dengan jobnya masing-masing sehingga para anggota tidak meninggalkan 

apa yang menjadi tanggung jawab mereka jadi setelah itu ketika ada kendala 

bisa dicari siapa yang punya tanggung jawab di devisi tersebut misalya 

perlengkapan, dan lain-lain. Jadi saat evaluasi tentang sumber daya manusia 
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masing-masing dapat mempertanggung jawabkan job nya dan dapat 

diketahui apa yang mesti dibenahi.107 

Evaluasi mengenai anggota dalam setiap bidang tentu perlu 

dilaksanakan agar dapat diketahui siapa saja yang melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan job nya masing-masing dan siapa yang tidak melakukannya 

agar kegiatan selanjutnya dapat dibenahi dan tidak mengulang kesalahan 

yang sama.  

d. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan  

Tugas paling penting dalam organisasi karang taruna yakni bagaimana 

dapat mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan tersebut dengan baik. Apa yang 

harus dikerjakan setelah kegiatan tersebut berjalan . disinilah pentingnya 

komunikasi untuk mengadakan evaluasi sampai dimana hasil dari kegatan itu 

berlangsung yang dimana untuk melanjutkan kegiatan yang akan dilakukan 

kedepnnya. Andi Ihsan Anggota Karang Taruna mengatakan: 

Evaluasi kegiatan sangat penting dilaksakan selain untuk mengetahui 

suksesnya acara yang dilaksanakan kita juga bisa mengetahui kegiatan apa 

selanjutnya yang ingin dilakukan agar dapat mengurangi adanya kenakalan 

remaja. Dalam evaluasi kegiatan disampaikan tujuan apa saja yang tidak 

tercapai sehingga pada saat melakukan kegiatan selanjutnya tujuan tersebut 

bisa tercapai. Juga kita dapat mengetahui kekurangan dari pelaksanaan 

kegiatan jadi dapat dibenahi saat melakukan kegiatan selanjutnya.108 

                                                           
107 Alif Fikri (22 Tahun), Anggota Karang Taruna Desa Mario, Wawancara, Rumah 

Alif Fikri, 23 Desember 2023. 
108 Andi Ihsan Febri Amar (23 Tahun), Anggota Karang Taruna Desa Mario, Wawancara, 
rumah Andi Ihsan, 9 Desember 2023. 
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Evaluasi sangat diperlukan karena sewaktu-waktu anggota karang 

taruna dapat terganti dan bisa mengambil pembelajaran dari evaluasi 

tersebut. Dari evaluasi bukan hanya mencari kesalahan tapi juga menjadi 

pembelajaran untuk para anggota saat melakukan kegiatan selanjutnya. 

C. Kendala yang di Hadapi Karang Taruna 

Kendala merupakan sebab yang akan mengagalkan sebuah kegiatan, 

kendala juga dapat menjadihalangan yang menyebabkan kegiatan tidak 

berjalan dengan lanca. Terjadinya kendala dalam kegiatan dapat teratasi 

dengan memberikan solusi pada saat terjadi kendala sehingga kegiatan dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan. Kegitan organisasi terkhususnya karang 

taruna yang mencakup banyak kalangan yang diamana kesibukan setiap 

orang berbeda-beda tentu akan terjadi sebuah kendala.  

a. Keterbatasan Dana 

kendala merapakan halangan ataupun tantangan dalam melakukan 

kegiatan untuk  mencapai suatu tujuan dalam melakukan kegiatan tidak 

selalu berjalan dengan lancar melain ada kejadian atau peristiwa yang terjadi 

sesuatu yang tidak diinginkan sehingga terjadi kendala dalam melakukan 

kegiatan. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang diingin bahkan tidak sama 

sekali melainkan hal tersebut dating karena berada di luar rencana atau 

strategi kegiatan. Tenu kita saat melakukan kegiatan mengharapkan segala 

sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan dalam karang taruna 

juga tidak terlepas dari kendala, Nurlaela Bendahara karang taruna 

mengatakan: 
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Kegiatan karang taruna yang ada di desa Mario tentu memiliki banyak 

tujuan dan menhabiskan banyak anggaran salah satu kendala yang kami 

hadapi adalah persoalan dana saat melakukan kegiatan. Karena kami belum 

melakukan ekonomi kreatif sehingga kami melakukan kegiatan biasanya 

sumbangsi dari para anggota dan masyarakat serta anggaran yang diberika 

dari Desa dalam menykseskan kegiatan dalam karang taruna. Kami hanya 

diberikan dana tiga juta dalam kepenguran kami sehingga dapat 

menghambat kegiatan karang taruna sehingga untuk melanjutkan kegiatan, 

kami melakukan bazar dalam kegiatan yang kami lakukan seperti pada saat 

kami mengadakan perlombaan olahraga dan seni kami sebagai karang taruna 

memanfaatkan hal tersebut dengan berjualan sehingga dapat menambah 

untuk kegiatanselanjutnya.109 

Dalam berkegiatan tentunya memerlukan biaya dalam berkegiatan 

bukan hanya perseolan sumber daya manusia tapi juga biaya berperan 

penting dalam melakukan kegiatan. Karena setiap kegiatan perlu yang 

namanya penguluaran baik itu kecil maupun besar. Seperti yang di katakana 

oleh Andi Nirmala Dewi selaku Anggota Karang Taruna: 

Dalam berkegiatan baik itu kegiatan besar maupun kecil kita perlu 

menggunakan dana karena setiap kegiatan misalnya pembersihan masjid 

setiap dusun juga membutuhkan dana saat pembersihan missal saat 

pembelian sabun, alat bersih dll karena setiap kegiatan yang dilakukan murni 

dari karang taruna, kami sebagai karang taruna masih minim persoalan dana 

apa lagi saat ingin melakukan kegiatan besar karena tentu memerlukan dana 

yang banyak. Ketika ivent yang di lakukan untuk menambah wawasan remaja 

                                                           
109 Nurlaela (27 Tahun), Bendahara  Karang Taruna Desa Mario, Wawancara, Rumah 

Bendahara Karang Taruna Desa Mario, 5 Januari 2024. 
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terkendala di dana maka dengan hal itu kegiatan juga akan susah untuk 

dilakukan.110  

Dana merupakan hal yang penting saat melakukan kegiatan apalagi 

dalam organisasi karena organisasi, banyak sekali organisasi yang 

menjadikan dana sebagai kendala disebabkan tidak dapat melakukan 

kegiatan jika tidak ada dana. Hal ini dikatakan oleh Andi Irham Selaku 

Anggota Karang Taruna: 

Organisasi banyak yang tidak melakukan kegiatan karena terkendala di 

dana bahkan banyak yang tidak jalan karena dana kami organisasi 

kemasyarakatan karang taruna masih terkadang terkendala dana apa lagi 

bidang ekonomi kreatif biasanya berjalan ketika ada ivent besar atau 

kegiatan besar saja maka dengan itu kami masih terkadang kekurangan dana 

pada saat kegiatan.111 

b. Sumber Daya Manusia Pengurus  

Dalam berkegiatan tidak dapat dipungkiri selalu membutuhkan yang 

namanya anggaran karena dalam kegiatan tentu ada pengeluaran. 

Menjalankan kegatan tidak hanya menggunakan tenaga akan tetapi juga 

menggunakan anggaran. Pada saat ingin melakukan kegiatan dan tidak 

memiliki anggaran akan menjadi penghambat dalam berkegiatan, seperti 

melakukan kegiatan perlombaan yang diamana membutuhkan dana untuk 

memberikan epada peserta agar dapat menarik perhatian peserta.selain itu 

                                                           
110 Andi Nirmala Dewi (26 Tahun), Anggota Karang Taruna Desa Mario, Wawancara, 

Rumah Andi Nirmala Dewi, 24 Desember 2023. 
111 Andi Irham (25 Tahun ), Anggota Karang Taruna Desa Mario, Wawancara, Rumah 

Andi Irham, 20 Desember 2023. 
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kendala dalam berkegiatan bukan hanya tentang anggaran melainkan banyak 

hal yang menjadi kendala. Sekertaris Karang taruna mengatakan bahwa: 

Pada saat kami berkegiatan komunikasi yang kami jalin cukup baik 

dengan para anggota dan teman-teman akan tetapi kesibukan dalam 

kehidupan sehari tidak bisa kami atur karena kebutuhan setiap orang 

berbeda-beda, pada saat kami melakukan kegiatan kadang ada pengurus 

karang taruna yang tidak bisa hadir melainkan karena tuntuntan ekonomi 

yang harus melakukan pekerjaan rumah dibandingkan menghadiri kegiatan 

karang taruna sehingga kami kekurangan personil dalam kegiatan. Dalam 

melaksanakan kegiatan dalam karang taruna kendala yang dihadapi dapat 

menjadi penghambat dalam berkegiatan.112 

Sumber daya manusia berperan penting dalam 

melaksanakansuatukegiatan karena bukan hanya dana saja yangmenjadi 

faktor utama dalam menjalankan kegiatan melainkan sumber daya manusia 

juga menjadi pokok dalam melaksakan kegiatan. Kegiatan dapatberjalan 

dengan lancar ketika kita dapat bekerja sama dengan baik, serta selalu 

melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nurfitrah wakil 

sekertaris karang taruna mengatakan: 

Kendala yang dihadapi karang taruna sekarang sehingga sudah jarang 

melakukan kegiatan yakni karena pengurussudah berfokus untuk pergantian 

ketua atau stafet kepemimpinan akan dilanjutkan maka dari itu kami lebih 

fokus untuk melaksanakan kegiatantersebut karena sebagian pengurus 

sudah merantau untuk keperluan ekonominya dan sudah waktunya juga 

                                                           
112 Akwa Rini Rasyid (28 Tahun), Sekertaris Karang Taruna Desa Mario, Wawancara, 

Rumah Sekertaris Karang Taruna Desa Mario, 29 Desember 2023. 
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untuk melakukan pergantian kepengurusan agar karang taruna bisa berjalan 

denganbaik.113 

Pergantian kepengurusan dalam organisasi sangatlah penting agar 

generasi selanjutnya bisameneruskan dan memiliki pengalaman, serta 

programkerja karang taruna dapat berjalan dengan baik pula organisasi bisa 

berjalan dengan baik jika stafet kepengurusan bisa terus menerus berjalan 

dengan baik. 

c. Antusias Remaja 

Kegiatan yang diperuntukkan untuk mengurangi kenakalan remaja 

masi ada beberapa remaja yang acuh terhadap kegiatan tersebut 

dikarenakan faktor era globalisasi yang semakin canggih yang diamana lebih 

mementingkan game online dari pada berkegiatan diluar. Seperti yang 

dikatakan oleh Nurul Hasanah: 

Antusias remaja masih kurang karena zaman di era globalisasi yang 

semakin canggih sehinggah banyak remaja yang lebih dominan melakukan 

game online ketimbang melakukan kegiatan diluar sehingga remaja lebih 

fokus ke Hp remaja terpengaruh dengan hal itu dalam hal ini mengabaikan 

kegiatan yang kami buat. Kamlaupun mereka datang mereka hanya sebagi 

penonton kegiatan saja tidak ikut serta dalam kegiatan.114 

Remaja juga menjadi kendala dalam berkegiatan banyak remaja yang 

tidak menyukai kegiatan yang sangat formal seperti halnya ceramah dalam 

suatu forum banyak remaja yang lebih menyukai forum terbuka seperti 

                                                           
113 Nurfitrah Sasrianita (24 Tahun), Wakil Sekertaris Karang Taruna Desa Mario, 

Wawancara, Rumah Wakil Sekertaris Karang Taruna Desa Mario, 27 Desember 2023. 
114 Nurul Hasanah (24 Tahun), Anggota Karang Taruna Desa Mario, Wawancara, 

rumah Nurul Hasanah, 23 Desember 2023. 
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berdiskusi dipelataran di lapangan maupun di warcop seperti yang dikatakan 

oleh Andi Muh Syahwan salah satu anggota karang taruna: 

Remaja sekarang ini banyak yang tidak menyukai kegiatan yang 

monoton melainkan mereka lebih menyukai forum yang bebas atau 

berdiskusi bebas kurang minatnya remaja saat kegiatan formal menjadi 

kendala saat melakukan kegiatan karena tentunya saat melakukan kegiatan 

diperuntukkan untuk remaja. Ketertarikan remaja di berbagai bidang bisa 

mengurangi kenakalan remaja maka dari itu ketika kita sudah mengetahui 

bahwa mereka tidak menyukai hal tersebut kita melakukan kegiatan lain 

yang bisa menarik perhatian para remaja.115 

Strategi dakwah karang taruna dalam upaya mengurangi kenakalan 

remaja di desa Mario, terus dilakukan karena para remaja sering lepas 

Kontrol terhadap dirinya dalam melakukan sesuatu, sehingga jika tidak 

segera di rangkul, maka akan berakibat buruk bukan hanya terhdap diri 

remaja, namun juga akan merembes di lingkungan desa tempat mereka 

hidup 

Namun, dalam melakukan upaya tersebut, karang taruna desa Mario 

diperhadapkan dengan beberapa kendala di antaranya persoalan dana dan 

sumber daya manusia  seperti halnya remaja, juga menjadi kendala pada saat 

melakukan kegiatan karena persoalan ekonomi seseorang berbeda- beda 

serta kegiatan terkendala dilakukan karena lebih berfokus kepada pergantian 

kepengurusan. Akan tetapi, kendala tersebut tidak serta merta menyurutkan 

semangat para pengurus Karang Taruna dalam melakukan kegiatan-kegiatan 

positif demi terwujudnya desa yang damai dan jauh dari hal-hal negative. 

                                                           
115 Andi Muh Syahwan (20 Tahun), Anggota Karang Taruna Desa Mario, Wawancara, 

Rumah Andi Muh Syahwan, 28 Desember 2023. 
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Kendala yang ada justru di jadikan sebagai bahan evaluasi untuk bisa 

mengoptimalkan setiap kgiatan-kegiatan yang dilaksanakan, kendala itu juga 

mesti diketahui agar lebih mudah untuk bisa merumuskan solusi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian bab sebelumnya terkait pembahasan temuan 

penelitian tentang Strategi Dakwah Karang Taruna dalam Mengurangi 

kenakalan Remaja di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Langkah-langkah Strategi Dakwah yang digunakan oleh karang taruna 

adalah strategi Dakwah Sentimental, yaitu dengan memfokuskan 

aspek hati dengan menggerakkan perasaan, dimana memberikan 

nasehat kepada tentang kenakalan remaja juga memberikan 

pelayanan yang baik dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa 

mengasah kemampuan remaja serta mengadakan kegiatan yang dapat 

mengembangkan kemampuan remaja menjadi lebih baik lagi. 

Kegiatan yang dilakukan remaja yakni pengajian dan pelatihan 

memandikan jenazah, seminar kenakalan remaja, kegiatan amal, 

diskusi ringan dengan remaja, kegiatan olahraga juga kegiatan seni.  

2. Adapun kendala yang diahadapi karang taruna ada tiga, yaitu yang 

pertama kurangnya dana untuk melaksanakan kegiatan. Kedua, 

Kurangnya sumber daya pengurus untuk menggerakkan sebuah 

kegiatan dan ketiga, remaja dan pemuda Desa sudah tidak antusias 

lagi mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi seperti karang taruna. 



70 
 

 
 

B. Implikasi Penelitian 

1. Dengan mengetahui strategi karang taruna dalam mengurangi 

kenakalan remaja di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone 

diharapkan dapat menjadi acuan ataupun menjadi pedoman bagi para 

masyarakat serta kalangan mudah dalam mengurangi kenakalan 

remaja dapat menyampaikan ajaran-ajaran yang baik kepada remaja 

yang ada diseluruh Indonesia. 

2. Dengan adanya penelitian inidiharapkan bisa menjadi salah satu 

faktor pendukung dalam pengembangan strategi dakwah baik dalam 

kalangan akademik, masyarakat serta peneliti itu sendiri. 
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