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PEDOMAN 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 ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S es س

  Syin Sy dan yees ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ye ي

 

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

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

). 



 

x 
 

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 Haruf Latin Nama 

 ــ  FATḤAH A A ـَ

 ــ  KASRAH I I ـِ

 ــ ُ  ḌAMMAH U U ـ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf 
 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 
Fathah dan 

alif atau ya 

A a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis di 

atas 

 Dammah dan 

wau 

U u dan garis 

di atas 

 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  Jika huruf (ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’arifah)لآ

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

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), 

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

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama : Vivi Lestyrahayu Amir 

NIM : 50100116002 

Judul : Metode Dakwah dalam Mengentaskan Jumlah Remaja Putus 
Sekolah di Desa Lario Kabupaten Luwu 

 Pokok masalah penelitian ini adalah Apakah ada metode dakwah yang 

digunakan dalam mengentaskan jumlah remaja putus sekolah di Desa Lario 

Kabupaten Luwu?. Pokok masalah tersebut peneliti mengemukakan dua sub 

masalah yaitu: 1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya remaja putus sekolah 

di Desa Lario Kabupaten Luwu? 2. Bagaimana metode dakwah dalam 

mengentaskan jumlah remaja putus sekolah di Desa Lario Kabupaten Luwu? 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang berlokasi di Desa Lario 

Kabupaten Luwu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu remaja putus 

sekolah, orang tua remaja putus sekolah, kepala desa dan tokoh masyarakat. 

Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku, jurnal, artikel dan sumber data 

lain yang dapat dijadikan pelengkap. Selanjutnya metode pengumpulan data 

dilakukan dengan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan remaja 

putus sekolah di Desa Lario Kabupaten Luwu yaitu kurangnya minat untuk 

bersekolah, faktor pergaulan atau lingkungan, faktor tingkat pendapatan keluarga, 

faktor kurangnya perhatian orang tua dan faktor prasarana pendidikan. Metode 

dakwah yang dapat digunakan dalam mengentaskan jumlah remaja putus sekolah 

di Desa Lario Kabupaten Luwu yaitu dengan menggunakan metode dakwah 

mauizah al-hasanah, metode dakwah bil hikmah, metode dakwah bil hal dan 

metode dakwah bil lisan dengan bentuk pengaplikasian metode dakwah melalui 

ceramah, uswatun hasanah, pembiasaan dan silaturahmi. 

Implikasi dalam penelitian ini yaitu diharapakan kepada para orang tua 

remaja putus sekolah untuk memperhatikan dan memberikan pemahaman kepada 

anaknya agar kembali bersekolah sehingga mereka tidak lagi tekatung-katung 

masa depannya dan diharapkan kepada pemerintah memberikan bantuan dalam 

hal bantuan ekonomi berupa beasiswa dan santunan yang terprogram dan 

melakukan pengadaan gedung sekolah untuk menunjang keberhasilan pendidikan 

di Desa Lario. Serta diharapkan seluruh unsur masyarakat di Desa Lario 

Kabupaten Luwu dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah setempat agar 

menyampaikan dan mengaplikasikan pesan dakwah dalam kehidupan sehari-

harinya serta mengaktifkan kembali BKR (Bina Keluarga Remaja) yang ada di 

Desa Lario, agar jumlah remaja putus sekolah bisa berkurang bahkan tidak ada 

lagi yang tidak bersekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang 

menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kecerdasan manusia. Dalam 

Undang-Undang pendidikan No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional Pasal 34 ayat (1-3) telah ditetapkan bahwa: 

1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti wajib belajar. 

2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib 

belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 

3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan 

oleh lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat.1 

 

Berdasarkan hal di atas, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah 

dan masyarakat sehingga keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada usaha 

yang dilakukan secara sinergis oleh komponen yang terkait. Mengingat 

pendidikan memegang peranan penting terhadap kemajuan pembangunan bangsa.  

Dalam sistem pendidikan nasional, dilaksanakan secara semesta, 

menyeluruh dan terpadu: semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan 

berlaku di seluruh wilayah negara, menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, 

jenjang, jenis pendidikan; dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara 

pendidikan nasional dan seluruh usaha pembangunan nasional.2 

Keterkaitan antara pendidikan nasional dan pembangunan nasional 

menyangkut bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Dengan demikian, pendidikan menjadi suatu proses untuk menyiapkan aset-aset 

 
1 UU RI NO.3 TH.(1997). Undang-Undang Peradilan Anak. Jakarta: Sinar Grafika. 
2Haidar Putra Daulay, M.A., Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di 

Indonesia (Cet.1;Jakarta:Kencana,2004),h.10. 
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sumber daya manusia yang siap untuk mensukseskan progam-progam 

pembangunan di masa depan. Hal ini berarti mencerminkan bahwa kondisi 

pendidikan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas sumber daya manusia di 

negara tersebut. 

Pendidikan nasional memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai 

pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga 

mampu dan proaktif menjawab tantangan perubahan zaman. 

Dengan visi tersebut, pendidikan nasional memiliki misi sebagai berikut: 

1. Mempunyai perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa 

secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka 

mewujudkan masyarakat belajar. 

3. Mempersiapkan kesiapan masukan dan kualitas masukan serta 

kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan 

kepribadian yang bermoral. 

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan 

sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, 

pengalam, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan UU No.20 Tahun 2003).3 

 

Di Indonesia telah dicanangkan program Indonesia Pintar yang 

mewajibkan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar Pasal 

2 (a) yang menyebutkan bahwa Program Indonesia Pintar bertujuan untuk 

meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) 

tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan 

 
3Haidar Putra Daulay, M.A., Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di 

Indonesia (Cet.1;Jakarta:Kencana,2004),h.11. 
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menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah 

universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.  

Namun pada kenyatannya pendidikan di Indonesia masih belum merata 

sampai keseluruh penjuru negeri. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya 

jumlah anak yang putus sekolah di Indonesia.  

Dari data yang dimiliki Tim Nasional percepatan penanggulangan 

kemiskinan (TNP2K) , jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak 

bersekolah berada di angka 1.228.792 anak. Untuk kategori usia 13-15 tahun di 34 

provinsi jumlahnya 936.674 anak. Sementara terdapat 2.420.866 anak yang tidak 

pernah menginjakkan bangku sekolah. Sehingga secara keseluruhan jumlah anak 

yang berada di Indonesia tidak bersekolah sebanyak 4.586.332.4 

Anak putus sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan program 

belajarnya sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan 

program belajarnya5. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang tidak terpenuhi, 

pengaruh lingkungan, rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan 

lain sebagainya yang menyebabkan turunnya minat sekolah anak.  

Tidak hanya itu, faktor penyebab putus sekolah bisa juga karena tentang 

persepsi mereka mengenai kebutuhan untuk terus sekolah masih kurang, usaha 

yang dirasakan berat untuk menyelesaikan sekolah, tidak menyukai sekolah dan 

hambatan yang bersifat situasional yang berada diluar kendali subjek. Persoalan 

 
4 https//www.tempo.co/abc/4660/partisipasi-pendidikan-naik-tapi-jutaan-anak-indonesia-

masih-putus-sekolah, akses pada tanggal 12 Mei 2020. 
5Menurut Millen Kaufman Dan Whitener dalam M. Rasyid Ridlo Sunarya. Metode 

Dakwah Terhadap Remaja Putus Sekolah Di Desa Serbajadi Natar Lampung Selatan, 2018, h.12. 
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ini adalah persoalan sangat serius. Anak putus sekolah adalah ancaman masa 

depan peradaban suatu bangsa.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, sama halnya yang terjadi di Desa 

Lario Kabupaten Luwu, fenomena putus sekolah merupakan hal yang lumrah dan 

tidak mendapat penanganan baik dari pihak orang tua maupun pemerintah. Wajib 

belajar yang sudah ada serta kekuatan hukum dalam pelaksanaan pendidikan 

masih belum optimal.  

Pada kenyataannya banyak remaja di Desa Lario, Kabupaten Luwu 

yang mengalami putus sekolah dan tidak kembali ke sekolah sehingga mereka 

melewati kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Banyak faktor yang 

menyebabkan anak putus sekolah di Desa Lario, Kabupaten Luwu, seperti 

faktor internal dan faktor eksternal. 

 Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak 

putus sekolah baik berupa kemalasan anak putus sekolah, hobi bermain anak 

putus sekolah, rendahnya minat yang menyebabkan anak putus sekolah. 

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak 

putus sekolah baik berasal dari orang tua yakni keadaan ekonomi keluarga, 

perhatian orang tua, hubungan orang tua yang kurang harmonis, latar belakang 

pendidikan orang tua sehingga menyebabkan dorongan anak untuk bersekolah 

juga rendah, ataupun lingkungan yang kurang mendukung seperti jarak rumah 

dengan sekolah yang jauh. 

Dengan kasus anak putus sekolah ini tentunya akan menimbulkan 

beberapa dampak negatif yang akan dialami atau diterima oleh anak itu sendiri. 
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Karena pada dasarnya, masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak 

menuju dewasa tentu banyak kelabilan yang muncul pada jiwa remaja. 

Terbatasnya wawasan atau pengetahuan pada anak tentu terjadi. Anak 

yang mengalami putus sekolah tentunya tidak akan mendapatkan pengetahuan-

pengetahuan baru, mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

perkembangan informasi dan sumber-sumber informasi penghidupan yang 

terus berubah seiring dengan perubahan sosial yang semakin cepat akibat dari 

kehadiran teknologi informasi dan komunikasi. 

 Akibatnya mereka semakin ketinggalan dalam segala hal dan semakin 

terbatas wawasan pengetahuannya. Pendidikan yang rendah tentunya akan 

sangat berpengaruh untuk masa depan, salah satunya dalam mecari pekerjaan. 

Saat ini untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sangat sulit karena 

setiap pekerjaan memiliki syarat-syarat tertentu, tidak kecuali syarat 

pendidikan. Jika anak tidak memiliki pendidikan yang cukup baik tentu akan 

menjadi kendala untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga anak menjadi 

pengangguran.  

Dengan pendidikan yang rendah tentu anak-anak yang mengalami putus 

sekolah biasanya memiliki moral yang buruk sehingga mereka akan bergaul 

dengan bebas, teman sebaya sering kali menjadi faktor utama bagi seorang 

remaja untuk melakukan tindak kejahatan. Karena pendidikan sangat berguna 

dalam membentuk kepribadian seseorang agar memiliki pengetahuan akan 

baik buruknya suatu perbuatan 
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Hal yang paling menonjol yang terjadi di Desa Lario akibat putus sekolah 

yaitu terlihat dari banyaknya remaja putus sekolah di Desa Lario yang 

menghabiskan waktunya dengan hal-hal merugikan. Mulai dari kebiasaan 

berkumpul hingga begadang bermain game, seringnya terjadi balapan liar yang 

sudah jelas menjadi keresahan masyarakat setempat. 

Dari uraian yang telah dijelaskan, munculah pokok masalah bagaimana 

Metode Dakwah yang dapat digunakan dalam mengentaskan jumlah Remaja 

Putus Sekolah? Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

“Metode Dakwah Dalam Mengentaskan Jumlah Remaja Putus Sekolah Di 

Desa Lario, Kabupaten Luwu”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Penelitian ini berjudul “Metode Dakwah dalam Mengentaskan Jumlah 

Remaja Putus Sekolah di Desa Lario, Kabupaten Luwu”. Agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam penafsiran pembaca yang terkandung dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini akan difokuskan pada metode dakwah dalam mengentaskan jumlah 

remaja putus sekolah .  

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul di atas, dapat di deskripsikan 

berdasarkan subtansi permasalahan, oleh karena itu peneliti memberikan deskripsi 

fokus sebagai berikut: 

a. Metode Dakwah 

   Metode dakwah tentunya tidak terlepas dari tiga prinsip dakwah yang 

terdapat dalam alquran yaitu metode dakwah bil hikmah, metode mau’idzah 
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hasanah dan mujadalah. Namun dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan, tentu 

beragam metode yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pada 

masyarakat. Berkaitan dengan masalah putus sekolah maka metode yang dapat 

digunakan  yaitu metode penyuluhan yang mengarah pada pemberian motivasi 

kepada remaja putus sekolah. Selain itu pelatihan keterampilan seperti tata boga, 

montir, menjahit dan sebagainya. Serta metode diskusi, silaturahmi, ceramah dan 

metode keteladanan yang tentunya menunjang dalam proses mengentaskan jumlah 

putus sekolah. 

b. Putus Sekolah  

Putus Sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu 

lembaga pendidikan tempat dia belajar. Remaja putus sekolah yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah terlantarnya remaja dari sebuah lembaga pendidikan 

formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang terjadi di Desa Lario, 

Kabupaten Luwu. 

c. Faktor yang menyebabkan putus sekolah, yang dimaksudkan disini adalah 

faktor internal dan faktor eksternal. 

d. Bentuk metode dakwah yang digunakan oleh orang tua dan pemerintah yang 

dimaksud disini adalah langkah-langkah yang diambil dalam mengurangi jumlah 

remaja putus sekolah dengan upaya meberikan peringatan, nasehat, bimbingan 

maupun upaya lainnya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat rumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 
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1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya remaja putus sekolah di Desa 

Lario Kabupaten Luwu? 

2. Bagaimana metode dakwah dalam mengentaskan jumlah remaja putus 

sekolah di Desa Lario Kabupaten Luwu? 

D.  Kajian Pustaka 

Terdapat sejumlah penelitian yang telah dilakukan dan memiliki kemiripan 

dengan peneltian yang akan dilakukan yakni sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Rasyid Ridlo Sunarya, membahas 

mengenai “Metode Dakwah Terhadap Remaja Putus Sekolah Di Desa Serbajadi 

Natar Lampung Selatan” pada tahun 2018. Tujuan penelitiannya adalah untuk 

mendeskripsikan metode dakwah terhadap remaja putus sekolah di Desa Serbajadi 

Natar Lampung Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode interview, observasi dan dokumentasi. Letak persamaan dengan penelitian 

yang akan penelitian lakukan adalah pada kajian metode dakwah. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada objek, lokasi dan tujuan penelitian. Sehingga, akan 

mendapatkan hasil dan kesimpulan yang berbeda pula. 

Penelitian yang dilakukan oleh Skheraeni pada tahun 2012,  berjudul 

Masalah Sosial Anak Putus Sekolah (Studi Kasus di Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar). Penelitiannya bersifat kualitatif deskriptif yaitu suatu pendekatan 

deskriptif yang memperoleh data dengan melakukan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Perbedaan terletak pada objek penelitian.  

Pada penelitian tersebut objeknya berada di Kecamatan Tamalate, Kota 

Makassar, sedangkan objek yang peneliti lakukan adalah di Desa Lario, 
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Keabupaten Luwu. Persamaan pada penelitian ini terletak pada masalah anak 

putus sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Salmawati pada tahun 2017 yang 

membahas tentang “Metode Dakwah dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Dusun 

Sebanga Desa Bonto Bohari, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros”. Penelitian 

tersebut adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan 

ilmu dakwah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

Teknik pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan tahapan 

reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada obyek 

penelitian. Persamaanya terletak pada jenis penelitian dan metode pengumpulan 

data yang digunakan.   

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya putus sekolah di Desa 

Lario, Kabupaten Luwu. 

b. Untuk mengetahui metode dakwah dalam mengentaskan jumlah remaja putus 

sekolah di Desa Lario, Kabupaten Luwu. 

 2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis yakni penelitian ini sebagai bagian dari usaha untuk 

menambah khasanah ilmu pengetahuan di Prodi Ilmu Dakwah pada umumnya dan 

khususnya Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. 
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b. Kegunaan Praktis  

1) Dengan meneliti metode dakwah, maka dapat menambah wawasan dan 

pemahaman tentang bagaimana metode dakwah terhadap anak putus sekolah. 

2)  Hasil penelitian tentang metode dakwah, diharapkan dapat membantu 

para praktisi pendidikan dan akademisi dalam peranan dakwah dalam menghadapi 

permasalahan putus sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A.  Tinjauan tentang Dakwah dan Metode Dakwah 

1. Pengertian  Dakwah 

Dakwah berasal dari bahasa Arab “Da’wah” berarti: panggilan, seruan 

atau ajakan. Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa Arab disebut mashdar. 

Sedangkan bentuk kata kerja (fi’il) nya adalah berarti:  memanggil, menyeru atau 

mengajak (da’a, yad’u, da’watan). Orang yang berdakwah biasa disebut dengan 

dai dan orang yang menerima dakwah disebut mad’u.6 

Menurut Syekh Ali Mahfudh, dakwah adalah rangkaian pemberian 

motivasi kepada mad’u agar senantiasa berbuat yang ma’ruf dan meninggalkan 

yang mungkar demi mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan.7 Hal ini 

selaras dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya kegiatan ibu-

ibu majelis ta’lim, ceramah yang disampaikan oleh ustadz, maupun ceramah yang 

disebarluaskan melalui media sosial.  

Sedangkan menurut Sayyid Qutub dakwah adalah: 

Sebuah usaha mewujudkan system Islam dalam kehidupan nyata dari 

tataran yang paling kecil, seperti keluarga, hingga yang paling besar, 

seperti Negara atau ummah dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat. 8 

 

 

 

 
6Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1. 
7Muliaty Amin, Pengantar ilmu dakwah, ( Makassar:  UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 

5; dikutip dalam Syekh Ali Mahfudh, Hidayatu al-Mursyidin ( Mesir: Daar al-Kitab al-Arabi, 

1952), h. 17 
8 Ropingi el Ishaq, Pengantar Ilmu Dakwah: Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke 

Praktik (Cet.I; Malang: Madani, 2016), h. 9. 
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Menurut Prof. H.M. Thoha Yahya Omar dakwah adalah: 

Mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai 

dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.9 

Dari beberapa pengertian  tersebut dapat diambil sebuah pemahaman 

bahwa dakwah adalah proses Islamisasi (islamization process), yaitu upaya 

mempertahankan keislaman setiap manusia yang sudah berislam jauh sebelum 

lahir ke alam dunia ini, dan mengupayakan orang yang ingkar terhadap Islam agar 

kembali meyakini dan mengamalkan ajaran Islam. 

2. Pengertian Metode Dakwah 

Berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos, merupakan hubungan  dari 

kata meta yang berarti melalui,mengikuti, sesudah. Dan kata bodos berarti jalan, 

cara. Sedangkan dalam bahasa Jerman, metode berasal dari akar kata methodica 

yang berarti ajaran tentang metode. Sedangkan dari bahasa Arab metode disebut 

thariq, atau thariqah yang berarti jalan atau cara.  

Kata-kata tersebut identik dengan kata al-Ushlub. Ushlub secara bahasa 

jalan, seni. Misalnya : dikatatakan dia berada pada ushlub suatu kaum, maksudnya 

ialah berada di atas jalan (manhaj) mereka, dan jika ada yang mengatakan aku 

mengambil suatu ushlub dalam pembicaraan maksudnya adalah seni dalam bicara.  

Dengan demikian,dari beberapa definisi di atas dapat dipahami, bahwa 

metode dakwah (ushlub al-Da’wah) adalah  suatau cara dalam melaksanakan 

dakwah, menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dakwah, agar mencapai  

tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, segala cara dalam 

 
9 Ropingi el Ishaq, Pengantar Ilmu Dakwah: Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke 

Praktik (Cet.I; Malang: Madani, 2016), h. 9. 
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menegakkan syari’at Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, 

yaitu terciptanya kondisi kehidupan mad’u yang selamat dan sejahtera (bahagia) 

baik di dunia maupun di akhirat kelak. 10 

Metode dakwah adalah ilmu yang mempelajari cara-cara berdakwah untuk 

mencapai tujuan dakwah. Adapun yang dimaksud dengan metode dakwah adalah 

tata cara menjalankan dakwah agar mencapai tujuan dakwah yang telah 

direncanakan.  

Dakwah sebagai suatu upaya untuk menyebarkan ajaran Allah kepada 

seluruh umat manusia memerlukan metode. Tanpa menggunakan metode yang 

tepat, dakwah Islam tidak dapat dijalankan dengan baik dan tentu tidak akan 

memperoleh hasil sebagaimana diharapkan.   

Pelaksanaan dakwah harus tetap memikirkan penggunaan materi dakwah 

yang efektif dan memanfaatkan media yang lebih efesien melalui sistem dakwah 

yang harus mampu memberikan jawaban tepat dan realistis terhadap seluruh 

persoalan hidup manusia. 

Metode dakwah itu meliputi tiga cakupan, yaitu: 

a. Metode bil hikmah 

Metode dakwah pertama adalah dengan cara Hikmah. Dalam al-quran kata 

Hikmah disebut sebanyak 29 kali. Sebanyak 15 kali kata hikmah disebutkan 

bersamaan dengan kata kitab, empat diantaranya kata hikmah menjelaskan tentang 

al-quran. Yang lain kata hikmah disebut berkaitan dengan pengetahuan secara 

umum., dalam arti pengetahuan menyangkut berbagai persoalan manusia.  

 
10Enjang Aliyuddin, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah, ( Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 

83. 
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Dalam Bahasa Indonesia kata hikmah diartikan dengan bijaksana. 

Sedangkan dalam Bahasa Arab kata hikmah berarti suatu pelajaran yang datang 

dari Allah Swt. Sedangkan, hikmah dari manusia adalah mengetahui yang ada dan 

mengerjakan kebaikan. Berdasar pada pengertian hikmah diatas, maka dakwah 

dapat dilakukan dengan berbagai cara.  

Yang terpenting adalah bahwa ajakan atau penyampaian ajaran agama 

dapat mendorong dan merangsang orang untuk menjalankan nilai-nilai atau ajaran 

agama.  

Dakwah dalam metode ini yakni melalui ilmu pengetahuan dan kecakapan 

memilih materi dakwah yang sesuai dengan kapasitas mad’u, agar sasaran dakwah 

mudah dalam memahami apa yang disampaikan. 

b. Metode mauizah al-hasanah 

Dakwah dengan metode mauizah al-hasanah sering diartikan dengan 

pelajaran yang baik dan dipraktikan dalam bentuk cara ceramah keagamaan. 

Nasihat tentang kebaikan adalah kunci dalam metode ini. Salah satu bentuk 

pemberian nasihat adalah dengan cara memberikan ceramah keagamaan. 

Sebagai salah satu pengembangan konsep ini yakni pemberian materi atau 

pelajaran yang baik, dalam arti materi yang mendorong untuk melakukan 

kebaikan.  

Namun demikian, konsep mauizah al-hasanah tidak sebatas pada ceramah 

keagamaan ataupun pembelajaran. Konsep ini dapat dikembangkan dalam 

berbagai bentuk kegiatan yang mendorong orang untuk dapat memahami sebuah 
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materi atau permasalahan, sehingga mendorongnya untuk melakukan kebaikan-

kebaikan.  

Materi nasihat dalam al-quran akan lebih mudah dipahami dan dicermati 

pola penyampaian pesan dalam al-quran dengan cara penceritaan tentang umat 

terdahulu.  

Cerita tentang umat terdahulu sabagai sebuah sarana penyampaian nasihat 

secara tidak langsung kepada umat manusia. Kisah tersbut mendorong manusia 

untuk berfikir tentang hidup dan kehidupan mereka. 

c. Metode Mujadalah 

Terakhir dengan metode dakwah Mujadalah. Akar kata Mujadalah adalah 

Jadala yang berarti menjalin, mengayam. Pengembangan kata Jadala  menjadi 

Jaadala memaknai berdebat, berbantah. Dengan demikian, dakwah bi al-

Mujadalah adalah dakwah dengan cara perdebatan atau perbantahan kepada 

obyek dakwah. 

 Dakwah dengan cara ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. Perdebatan secara langsung dapat dilakukan dengan secara lisan beradu 

pendapat. Dakwah ini banyak dilakukan oleh mereka yang pernah melakukan 

perpindahan keyakinan.   

Strategi dakwah dengan perdebatan akan terus diperlukan karena kondisi 

manusia yang terus berganti. Satu generasi berhasil diberikan pemahaman tentang 

ajaran agama, generasi berikutnya memiliki pola pikir yang beda dengan generasi 

sebelumnya.  
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Oleh karenanya, perdebatan tentang sebuah nilai, tidak terkecuali nilai dan 

ajaran agama, akan terus terjadi meski dengan konsep dan pola serta bentuk yang 

berbeda. Tetapi, subtansi perdebatan tidak jauh berbeda.  

Untuk itulah, dai memerlukan pemahaman mendalam dan subtansial 

menyangkut materi dakwah islamiyah yang didakwahkannya.  

Lebih lanjut pemahaman tentang materi keagamaan perlu didukung dengan 

berbagai ilmu pendukung lainnya, seperti retorika, untuk dapat menyampaikan 

pesan-pesan dakwah secara efektif.   

Metode dakwah ditinjau dari sudut pandang yang lain dapat dilakukan 

dengan berbagai metode yang lazim dilakukan pada pelaksaan dakwah. Metode-

metode tersebut yakni: 

a. Metode Ceramah 

 Metode ceramah yaitu metode yang dilakukan dengan maksud untuk 

menyampaikan petunjuk, pengertian, keterngan dan penjelasan mengenai sesuatu 

kepada pendengar secara lisan. 

b. Metode Tanya Jawab 

 Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan 

proses tanya jawab kepada sasaran dakwah guna untuk mengetahui sejauh mana 

ingatan atau pemahamannya mengenai materi dakwah, serta sebagai pemantik 

perhatian sasaran dakwah. 

c. Metode Diskusi 
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 Diskusi berarti bertukar pikiran, dalam hal berdakwah metode sangat perlu 

dilakukan agar kedua pihak mampu saling memahami kebenaran tanpa perlu 

adanya kesalahpahaman. 

d. Metode Propoganda 

Metode propoganda adalah suatu upaya untuk menyiarkan nilai Islam 

dengan cara mempengaruhi dan membujuk secara massal, persuasif dan bersifat 

otoritarif (paksaan). 

e. Metode Keteladanan 

 Dakwah dengan menggunakan metode keteladanan berarti suatu usaha 

penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan atau contoh langsung 

sehingga mad’u tertarik mengikuti apa yang dicontohkan. 

f. Metode Drama 

  Dakwah dengan metode drama adalah suatu usaha menjajakan materi 

dakwah dengan mempertunjukkan den mempertontonkan kepada mad’u agar 

dakwah dapat tercapai sesuai target. 

g. Metode Silaturahmi 

  Metode silaturahmi adalah metode dakwah yang dilakukan dengan 

melakukan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam rangka menyampaikan 

materi dakwah kepada sasaran dakwah. 

B. Tinjauan tentang Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Istilah remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescere yang artinya 

tumbuh untuk mencapai kematangan. Istilah ini mengalami perkembangan arti 
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yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.11 

Istilah remaja juga biasa disebut masa pubertas. 

Remaja merupakan masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan 

dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa 

perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-

anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula 

orang dewasa yang telah matang.12 

Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13 sampai 17 tahun. Ini 

pun sangat tergantung pada kematangannya secara seksual, sehingga 

penyimpangan-penyimpangan secara kasuistis pasti ada. Bagi laki-laki yang 

disebut remaja muda berusia dari 14 tahun sampai 17 tahun. 

Apabila remaja muda sudah menginjak usia 17 tahun sampai 18 tahun, 

mereka lazim disebut golongan muda atau pemuda-pemudi. Sikap tindak mereka 

rata-rata sudah mendekati pola sikap-tindak orang dewasa, walaupun dari sudut 

perkembangan mental belum sepenuhnya demikian. Biasanya mereka berharap 

agar dianggap dewasa oleh masyarakat. 

Secara psikologis masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi 

dengan masyarakat dewasa, dimana anak tidak lagi di bawah tingkatan orang-

orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yangsama. Transformasi 

intelektual yang khas, cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai 

integritas dalam hubungan sosial orang dewasa yang kenyataanya merupakan ciri 

khas yang umum dari periode puber ini. 

 
11Menurut Muhammad Ali dan Muhammad Asrori dalam  Rasyid Ridlo Sunarya. Metode 

Dakwah Terhadap Remaja Putus Sekolah Di Desa Serbajadi Natar Lampung Selatan, 2018, h.44. 
12https://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/, akses pada tanggal 06 Juli 2019. 

https://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
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Batasan masa remaja antara satu negara dengan negara yang lain  berbeda-

beda waktunya sesuai dengan norma kedewasaan yang berlaku setempat. Karena 

itu masa remaja  sama panjangnya suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, 

misalnya pada masyarakat desa yang agraris, anak usia 12 tahun sudah ikut 

melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa seperti 

mengolah sawah dan ladang orang tuanya.  

Dalam keadaan yang seperti ini berarti anak yang belum dewasa itu  sudah 

dituntut oleh orang tuanya untuk bertanggungjawab. Dengan demikian masa 

remaja akan lebih cepat berakhir di daerah pedesaan.13 

Sedangkan di daerah yang sudah maju masyarakatnya (perkotaan) masa 

remaja berlangsung lebih lama, sebab keadaan kehidupan kota lebih kompleks 

dan lebih majemuk masyarakatnya karena pengaruh dan latar belakang kehidupan, 

norma-norma kebudayaan, adat istiadat, nilai -nilai moral, dan sosial yang tidak 

menentu membuat kaum remaja bertambah bimbang, ragu-ragu dan bingung, 

sehingga mereka bertanya -tanya dalam hatinya yang mana sebenarnya harus 

dipilih dan dipedomani.14 

2. Perkembangan Remaja 

Ada beberapa Perkembangan pada remaja yang harus diketahui, di 

antaranya sebagai berikut: 

 

 

 
13 Menurut Zulkifli dalam Rasyid Ridlo Sunarya. Metode Dakwah Terhadap Remaja 

Putus Sekolah Di Desa Serbajadi Natar Lampung Selatan, 2018, h.45. 
14Menurut Zulkifli dalam  Rasyid Ridlo Sunarya. Metode Dakwah Terhadap Remaja 

Putus Sekolah Di Desa Serbajadi Natar Lampung Selatan, 2018, h.45.  
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a. Pertumbuhan Fisik 

Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih cepat 

dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan fisik 

remaja jelas terlihat pada tungkai dan tangan, tulang kaki dan tangan, otot-otot 

tubuh berkembang pesat, sehingga kelihatan bertubuh tinggi, tetapi kepalanya 

masih mirip dengan anak-anak.15  

Pertumbuhan fisik masih jauh dari sempurna pada saat masa puber 

berakhir dan juga belum sepenuhnya sempurna pada akhir masa awal remaja, hal 

ini tidak mudah diamati dan diketahui sebagaimana halnya pertumbuhan tinggi 

dan berat tubuh atau seperti perkembangan ciri-ciri seks sekunder.16 

b. Perkembangan Seksual 

Perkembangan seksual remaja terkadang menimbulkan masalah dan 

menjadi penyebab timbulnya perkelahian, bunuh diri, dan sebagainya. 

Perkembangan seksualitas remaja, ditandai dengan dua ciri, yaitu sebagai berikut: 

1) Ciri-ciri seks primer 

Remaja pria ditandai dengan sangat cepatnya pertumbuhan testis, yaitu 

pada tahun pertama dan kedua, kemudian tumbuh secara lebih lambat, dan 

mencapai ukuran matangnnya pada usia 20 atau 21 tahun. Matangnya organ-organ 

seks tersebut, memungkinkan remaja pria (sekitar usia 14-15 tahun) mengalami 

“mimpi basah” (mimpi berhubungan seksual). 

Remaja wanita ditandai dengan kematangan organ-organ seks, dengan 

tumbuhnya rahim, vagina dan ovarium (indung telur) secara cepat. Masa ini 

(sekitar usia 11-15 tahun), untuk pertama kalinya remaja wanita mengalami 

 

15Zulkifli L, Psikologi Perkembangan (Cet. VIII;  Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 

2012), h. 65. 
16Elizabeth B. Hurlock,  Psikologi Perkembangan, Edisi kelima (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, T.th) h.  210.  
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menstruasi pertama. Menstruasi awal sering disertai dengan sakit kepala, sakit 

punggung, dan kadang-kadang kejang, serta merasa lelah, depresi dan mudah 

tersinggung. 

2) Ciri-ciri seks sekunder 

Ciri-ciri seks sekunder pada masa remaja, baik pria maupun wanita adalah 

sebagai berikut: 

Remaja wanita: 

a) Tumbuh rambut publik/bulu kapok di sekitar kemaluan dan ketiak. 

b) Bertambah besar buah dada. 

c) Bertambah besarnya pinggul 

Remaja pria: 

a) Tumbuh rambut publik/bulu kapok di sekitar kemaluan dan ketiak. 

b) Terjadi perubahan suara. 

c) Tumbuh kumis. 

d) Tumbuh gondok laki (jakun) 17 

c. Perkembangan Intelegensi (Intelektual) 

Intelegensi didefinisikan sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk 

berfikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan 

secara efektif. Intelegensi mengandung unsur pikiran atau rasio semakin banyak 

unsur rasio yang harus digunakan dalam suatu tindakan atau tingkah laku semakin 

berintelegensi tingkah laku tersebut. Ukuran intelegensi dinyatakan dalam IQ 

(Intelligence Qoutient).18  

Usia 12-20 tahun proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Usia 

16 tahun berat otak sudah menyamai orang dewasa. Masa remaja terjadi 

 
17Syamsu Yusuf  LN, Psikologi Perkembagan Anak dan Remaja, h. 193-194. 

18Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja,  h. 89. 
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reorganisasi lingkaran syaraf Lobe Frontal yang berfungsi sebagai kegiatan 

kognitif tingkat tinggi yaitu kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau 

mengambil keputusan. Lobe Frontal ini berkembang sampai usia 20 tahun lebih 

dan sangat berpengaruh pada kemampuan intelektual remaja, seperti halnya anak 

usia 12 tahun walaupun secara intelektual remaja tersebut berbakat namun belum 

bijaksana.19 

d. Perkembangan Emosi  

Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi 

yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual memengaruhi 

berkembangnya emosi atau perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang 

dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan 

lebih intim dengan lawan jenis. 

Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan 

keadaan hormon. Hal ini, terlihat pada remaja yang baru putus cinta atau remaja 

yang tersingung perasaannya, bahkan remaja mudah terjerumus ke dalam tindakan 

tidak bermoral, misalnya remaja yang sedang asyik berpacaran bisa terlanjur 

hamil sebelum mereka dinikahkan, bunuh diri karena putus cinta, membunuh 

orang karena marah, perkelahian, dan sebagainya. Emosi remaja lebih kuat dan 

lebih menguasai diri mereka dari pada pikiran yang realistis.20 

e. Perubahan Sosial 

Perkembangan masa remaja yang tersulit adalah yang berhubungan dengan 

penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam 

hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan dengan 

orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah.21 

 
19Syamsu Yusuf  LN, Psikologi Perkembagan Anak dan Remaja, h.195. 

20Zulkifli L, Psikologi Perkembangan, h. 66. 

21Istianah A. Rahman, Psikologi Perkembangan, h. 131. 
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Remaja harus membuat banyak penyesuaian baru yang terpenting dan 

tersulit adalah penyesuian diri dengan meningkatnya pengaruh kelompok sebaya, 

perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokkan sosial yang baru, nilai-nilai 

baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan 

sosial, dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin.22 

f. Terikat dengan Kelompok 

Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik kepada kelompok sebaya 

sehingga tidak jarang orang tua dinomor duakan sedangkan kelompoknya 

dinomor satukan. Orang tua yang kurang mengerti pasti akan marah karena 

mereka yang memberikan makan, membesarkan, membiayai sekolahnya, tetapi 

tidak dituruti bahkan dinomor duakan oleh anaknya yang lebih menurut kepada 

kelompoknya.23 

g. Perkembangan Moral dan Religi 

Moral dan religi merupakan bagian yang cukup penting dalam jiwa 

remaja. Moral dan religi bisa mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak 

dewasa sehingga tidak melakukan ha-hal yang merugikan atau bertentangan 

dengan kehendak atau pandangan masyarakat.24 

Remaja berperilaku bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, 

tetapi psikologis (rasa puas dengan adanya penerimaan dan penilaian positif dari 

orang lain tentang perbuatannya). 

Keragaman tingkat moral remaja disebabkan oleh faktor penentunya yang 

beragam. Salah satu faktor  penentu atau yang memengaruhi perkembangan moral 

remaja itu adalah orang tua. 

 

 
22Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan,  h. 213. 

23Zulkifli L, Psikologi Perkembangan, h. 67. 

24Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja,  h. 109. 
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h. Perkembangan Kepribadian 

Kepribadian merupakan sistem yang dinamis dari sifat, sikap dan 

kebiasaan yang menghasilkan tingkat konsistensi respons individu yang beragam. 

Sifat-sifat kepribadian mencermikan perkembangan fisik, seksual, emosional, 

sosial, kognitif, dan nilai-nilai.  

Masa remaja merupakan saat yang paling penting bagi perkembangan dan 

integrasi kepribadian. Faktor-faktor dan pengalaman baru yang tampak terjadinya 

perubahan kepribadian pada masa remaja, meliputi (1) perolehan pertumbuhan 

fisik yang menyerupai masa dewasa; (2) kematangan seksual yang disertai dengan 

dorongan-dorongan dan emosi baru; (3) kesadaran terhadap diri sendiri, keinginan 

untuk mengarahkan diri dan mengevaluasi kembali tentang standar (norma), 

tujuan dan, cita-cita; (4) kebutuhan akan persahabatan yang bersifat heteroseksual, 

berteman dengan pria atau wanita; dan (5) munculnya konflik sebagai dampak 

dari masa transisi antara masa anak dan dewasa dan masa remaja juga merupakan 

saat berkembangannya identity (jati diri). Perkembangan identity merupakan isu 

sentral pada masa remaja yang memberikan dasar bagi masa dewasa.25 

i. Mulai Tertarik kepada Lawan Jenisnya 

Secara biologis manusia terbagi atas dua jenis, yaitu laki-laki dan 

perempuan. Di dalam kehidupan sosial remaja, mereka mulai tertarik kepada 

lawan jenisnya dan mulai berpacaran, jika dalam hal ini orang tua kurang 

mengerti kemudian melarangnya akan menimbulkan masalah, remaja akan 

bersikap tertutup terhadap orang tuanya. 

Remaja perempuan lebih cepat matang dari pada remaja laki-laki. Gadis 

yang berusia 14 sampai dengan 18 lebih cenderung untuk tidak merasa puas 

dengan perhatian pemuda yang seusia dengannya, karena itu ia tertarik kepada 

 
25Syamsu Yusuf  LN, Psikologi Perkembagan Anak dan Remaja, h.199-200. 
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pemuda yang usinya berapa tahun di atasnya. Keadaan ini terus berlangsung 

sampai mereka duduk di bangku kuliah.26 

3. Problematika Remaja 

Persoalan remaja hangat dan menarik karena masa remaja pada hakikatnya 

adalah masa pencarian jati diri, masa remaja sering juga dikatakan masa yang 

penuh dengan kontradiksi dan ketidakstabilan. Usia remaja adalah usia persiapan 

untuk menjadi dewasa yang matang dan sehat. 

Timbulnya masalah pada remaja disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-

faktor tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Adanya perubahan-perubahan biologis dan psikologis yang sangat pesat pada 

masa remaja yang akan memberikan dorongan tertentu yang sifatnya sangat 

kompleks. 

b. Orang tua dan pendidik kurang siap untuk memberikan informasi yang benar 

dan tepat waktu, karena ketidaktahuannya. 

c. Membaiknya sarana komunikasi dan transportasi akibat kemajuan teknologi 

menyebabkan membanjirnya arus informasi  dari luar yang sulit diseleksi. 

d. Ketimpangan sosial dan individualisme seringkali memicu terjadinya konflik 

perorangan maupun kelompok. Lapangan kerja yang kurang memadai dapat 

memberikan dampak yang kurang baik bagi remaja bisa menderita frustasi 

dan depresi yang akan menyebabkan mereka mengambil jalan pintas dengan 

tindakan yang bersifat negatif. 

e. Kurangnya pemanfaatan penggunaan sarana untuk menyalurkan gejolak 

remaja. Perlu adanya penyaluran sebagai substitusi yang bersifat positif 

 
26Zulkifli L, Psikologi Perkembangan, h. 66. 
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kearah pengembangan keterampilan yang mengandung unsur kecepatan dan 

kekuatan, misalnya olahraga.27 

Problema remaja yang sering menonjol antara lain ialah: 

a. Kehilangan semangat dan kemampuan belajar 

Tidak sedikit remaja yang mengeluh karena merasa dirinya telah menjadi 

bodoh, tidak sepandai dulu, bahkan kehilangan semangat untuk belajar. 

b. Kenakalan (kerusakan moral) 

Remaja yang pada umumnya mudah melakukan pelanggaran susila adalah 

mereka yang kurang mendapat pendidikan agama dan bahkan mereka 

berpendapat, bahwa hubungan antara wanita dan pria, tidak perlu dibatasi dan 

tidak usah dikontrol oleh orang tua.28 

c. Masalah hubungan dengan Orang Tua 

Pertentangan pendapat antara orang tua dan anak-anaknya yang telah 

remaja atau dewasa seringkali terjadi. Hubungan yang kurang baik itu timbul, 

karena remaja mengikuti arus dan mode seperti: rambut gondrong, pakaian kurang 

sopan, mogok belajar, menjadi nakal, melawan kepada orang tua, merusak 

barang-barang di rumah, lari dari rumah, benci kepada orang tua, dan terkadang 

sampai kepada niat akan membunuh orang tuanya. 

d. Penyalahgunaan Narkotika 

Masa remaja adalah masa ingin mencoba sesuatu yang baru, seperti halnya 

dengan mengonsumsi narkoba dan alkohol. Dikalangan remaja, khususnya pelajar 

sekolah lanjutan atau menengah, narkoba dan alkohol dijadikan alat pergaulan 

(gaul) dan dianggap modis (trendy) dikalangan pelajar.29 

 
27Moersintowarti B. Narendra, dkk, Buku Ajar Tumbuh Kembang Anak dan Remaja, Edisi 

Pertama (Jakarta: Sagung Seto, 2002), h. 173. 

28Zakiah Daradjat, Perawatan Jiwa Untuk Anak-anak (Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, 

1973), h. 477-478. 

29Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, h. 264-266. 
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C. Tinjauan tentang Putus Sekolah 

  1. Pengertian Putus Sekolah 

Putus sekolah adalah kegagalan murid dalam menyelesaikan tingkat 

pendidikan tertentu30. Putus sekolah dapat dikelompokkan atas tiga yaitu: 

a. Putus sekolah atau berhenti dalam jenjang 

Putus sekolah dalam jenjang ini yaitu seorang murid atau siswa yang 

berhenti sekolah tapi masih dalam jenjang tertentu. Contohnya seoarang siswa 

yang putus sekolah sebelum menamatkan sekolahnya pada tingkat SD, SLTP, 

SLTA dan Perguruan Tinggi. 

b. Putus sekolah di ujung jenjang 

Putus sekolah di ujung jenjang artinya mereka yang tidak sempat 

menamatkan pelajaran sekolah tertentu. Dengan kata lain mereka berhenti pada 

tingkatan akhir dalam dalam tingkatan sekolah tertentu. Contohnya, mereka yang 

sudah duduk di bangku kelas VI SD, kelas III SLTP, kelas III SLTA dan 

sebagainya tanpa memperoleh ijazah. 

c. Putus sekolah atau berhenti antara jenjang  

Putus sekolah yang dimaksud dengan berhenti antara jenjang yaitu tidak 

melanjutkan pelajaran ketingkat yang lebih tinggi. Contohnya, seorang yang telah 

menamatkan pendidikannya di tingkatan SD tetapi tidak bisa melanjutkan 

pelajaran ketingkat yang lebih tinggi. 

 
30http://sudutpendidikan1.blogspot.com/2017/04/pengertian-anak-putus-

sekolah.html, akses pada tanggal 06 Juli 2019. 

http://sudutpendidikan1.blogspot.co.id/search/label/Pendidikan
http://sudutpendidikan1.blogspot.com/2017/04/pengertian-anak-putus-sekolah.html
http://sudutpendidikan1.blogspot.com/2017/04/pengertian-anak-putus-sekolah.html
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Putus sekolah secara umum dapat diartikan sebagai orang/anak ataupun si 

yang keluar dalam suatu sistem pendidikan sebelum mereka menamatkan 

pendidikan sesuai dengan jenjang waktu sistem persekolahan yang diikuti. 

Dengan demikian putus sekolah dapat pula diartikan tidak tamat/gagal dalam 

belajar ketingkat lanjut.  

2. Faktor Penyebab Remaja Putus Sekolah 

Remaja yang putus sekolah pastinya tidak datang secara sendiri menimpa 

diri remaja tersebut. Pastinya ada faktor yang melatarbelakangi hal itu bisa terjadi. 

Dalam hal ini peneliti membagi dua faktor yang menyebabkan terjadinya putus 

sekolah, yakni faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor Internal, yaitu yang bersumber dari dalam diri remaja putus 

sekolah, seperti tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah, malas sekolah, 

kurang peraya diri, dan tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya. 

Faktor Eksternal meliputi: 

a. Motivasi  

Kurangnya motivasi dari orang tua menyebabkan anak malas sekolah, suka 

bolos, hura-hura dan keluyuran yang tidak ada manfaatnya. Kurangnya motivasi 

tersebut sehingga menyebabkan anak putus sekolah. 

b. Faktor Ekonomi Keluarga  

Ekonomi keluarga merupakan faktor pendukung keberlangsungan 

pendidikan seseorang. Keluarga yang kurang beruntung ekonominya, 

menyebabkan tidak dapat membiayai pendidikan anak, sehingga anak harus 

terputus sekolahnya, sebab sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 
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c. Lingkungan Sosial (Pergaulan)  

Lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja, 

sehingga menyebabkan remaja menjaditerpengaruh akan kebiasaan dan tingkah 

laku masyarakat. Istilah psikologi sosial berarti tahapan kehidupan seseorang 

dibentuk oleh pengaruh sosial melalui interaksi-interaksi dengan suatu organisme 

dalam hal fisik dan psikologi.  

d. Perhatian Orang Tua  

Kurangnya perhatian orang tua cenderung akan menimbulkan berbagai 

masalah. Makin besar anak perhatian orang tua makin diperlukan, dengan cara 

dan variasi yang sesuai kemampuan. Kurangnya perhatian orang tua akan 

menyebabkan anak malas sekolah, sehingga putus sekolah menjadi jalan yang 

ditempuhnya. Kenakalan anak juga salah satunya disebabkan karena kurangnya 

perhatian orang tua. 

e. Latar Belakang Pendidikan Orang Tua  

Pendidikan orang tua yang hanya tamat sekolah dasar (SD) apalagi tidak 

tamat sekolah dasar, sangat berpengaruh terhadap cara berpikir orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya. Cara pandangan orang tua seperti itu tentu tidak sejauh 

dan seluas orang tua yang berpendidikan. Orang tua yang hanya tamat SD atau 

tidak tamat cenderung kepada hal-hal tradisional dan kurang menghargai arti 

pentingnya pendidikan.  

Orang tua yang hanya tamat SD hanya menyekolahkan anaknya sebatas 

bisa membaca dan menulis saja. Orang tua seperti itu beranggapan sekolah hanya 
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membuang waktu, tenaga dan biaya. Anak lebih baik ditujukan kepada hal-hal 

yang nyata yaitu membantu orang tua.  

Walaupun ada orang tua yang tidak tamat SD, namun anaknya bisa 

menjadi sarjana tetapi hal ini sangat jarang sekali. Latar belakang pendidikan 

orang tua yang rendah merupakan salah satu penyebab anak berhenti sekolah. 

3. Dampak Putus Sekolah 

Sebenarnya telah disebutkan dan diakui bahwa anak-anak pada hakikatnya 

berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan mereka seharusnya tidak 

terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini.  

Namun demikian, salah satu akibatnya karena tekanan kemiskinan dan 

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

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

satu sumber pendapatan keluarga yang penting. 

Kemiskinan dan ketimpangan struktur institusional adalah variabel utama 

yang mengakibatkan kesempatan masyarakat terutama anak putus sekolah karena 

untuk memperoleh pendidikan menjadi terhambat.31 

Akibat tekanan kemiskinan dan latar belakang sosial orangtua yang 

kebanyakan yang kurang berpendidikan. Anak Putus sekolah relatif ketinggalan 

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

kemudian putus sekolah di tengah jalan.  

Karena orangtuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk 

menyekolahkan anak mereka. Berbeda dengan anak-anak dari kalangan atas yang 

 
31Menurut Johannes Muller Dalam Sakharaeni, Masalah Sosial Anak Putus Sekolah 

(Studi Kasus Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar), 2012, h.18. 
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ekonominya mapan dan terpelajar. 

Di mana sejak kecil mereka sudah didukung oleh fasilitas belajar yang 

memadai. Remaja dari keluarga miskin di daerah pedesaan umumnya hanya 

memiliki fasilitas yang seadanya, dan yang paling memprihatinkan adalah 

orangtua si remaja biasanya bersikap acuh tak acuh pada urusan sekolah anaknya. 

Ketika sebuah rutinas negatif yang mayoritas dan teratur akan 

mengalahkan sebuah rutinitas positif yang minoritas begitulah yang terjadi dengan 

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

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

eksternalnya, diantaranya sebagai berikut: 

a. Pengangguran 

Karena untuk bekerja di zaman sekarang ini , harus bisa baca tulis dan 

menghitung, minimal tamatan SLTP itu pun hanya mendapatkan pekerjaan 

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

anak yang putus sekolah untuk mendapat pekerjaan yang berpenghasilan yang 

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

mengembangkan kemandirian Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerjaan. 

b. Kenakalan Remaja 

Adalah salah satu dari masalah yang paling serius dimunculkan  oleh anak 

putus  sekolah seperti tawuran, kebut-kebutan di jalan, minum- minuman keras 

dan perkelahian diantaranya sehingga dapat menjadi sumber masalah. Karena 

tidak adanya kegiatan yang menentu dapat menimbulkan kelompok-kelompok 
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atau gen yang bersifat negatif yang pada akhirnya meresahkan warga sekitarnya.  

Kenakalan remaja merupakan produk dari konstitusi defektif mental dan 

emosi-emosi mental. artinya sebuah bimbingan sangat dibutuhkan oleh anak 

sebagai penunjang untuk perkembangan emosionalnya yang lebih baik. 

c. Perasaan Minder dan Rendah Diri 

Kemudian masalah sosial yang ditimbulkan oleh anak putus sekolah 

berakibat pada dirinya sendiri yaitu pada kondiisi kejiwaan anak tersebut, 

pergaulannya semakin sempit karena ruang terbatasi oleh dirinya sendiri sehingga 

potensi untuk berkembang dalam hal positif menjadi terhalang. Hanya dengan 

generasi penerus yang terdidik dan cerdas serta bermoral, maka hari depan bangsa 

bisa dibayangkan titik terangnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Seperti pada penelitian pada umumnya, penelitian ini dituntut untuk 

memiliki objek yang jelas agar data yang diperoleh akurat. Oleh karena itu 

peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang berupaya 

memberikan gambaran mengenai fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi 

penelitian berdasarkan kondisi alamiah (natural setting) dari objek penelitian, 

karena berdasar pada kondisi alamiah itu maka berbagai fenomena yang nampak 

tersebut kemudian diekspoitasi dan diperdalam untuk mengacu pada pelaku, 

waktu, tempat, dan kejadian yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan 

data yang diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang 

mengandalkan data dari kondisi objektif yang terjadi di lapangan atau lokasi 

penelitian.32 

Berdasarkan pandangan di atas, maka penelitian kualitatif deskriptif 

dalam penelitian ini adalah untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan 

penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Olehnya itu, peneliti langsung 

mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan 

“Metode Dakwah Dalam Mengentaskan Jumlah Remaja Putus Sekolah di Desa 

Lario Kabupaten Luwu”. 

 
32M. Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek (Cet. I; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h, 59. 
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2.    Lokasi Penelitian 

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku, dan kegiatan. Olehnya itu, 

lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Desa Lario, Kabupaten Luwu. 

B.   Pendekatan Penelitian 

Pendektan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir 

yang dipergunakan penelitian dalam menganalisis sasarannya.  

Pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sudut 

pandang yang digunakan atau disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan teori dan dimensi oprasionalnya. 

 Ditinjau dari segi permasalahan penelitian, pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan ilmu dakwah dan ilmu komusikasi yang di dalamnya 

membahas tentang metode dakwah dengan melihat berbagai aspek manusia 

sebagai objek dakwah. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

informan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.  

Dalam penelitian ini sumber data primer yang dimaksud adalah penelitian 

ini diperoleh melalui wawancara dengan remaja putus sekolah, orang tua remaja 

putus sekolah, kepala desa Lario, tokoh  masyarakat serta melakukan observasi di 

Desa Lario, Kabupaten Luwu. 
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2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap atau tambahan yang 

melengkapi data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder yang digunakan 

anatar lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari 

dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, makalah 

atau karya tulis lainnya.  

Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi: pertama, kajian kepustakaan 

konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis para 

ahli yang berhubungan dengan pembahasan judul penelitian ini. Kedua, kajian 

kepustakaan dari penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu 

yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah 

diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah 

lainnya.  

D.  Metode Pengumpulan Data 

  Untuk memperoleh data relevan dengan permasalahan judul, maka 

metode untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini yaitu: 

1.  Metode Observasi 

Observasi yang akan dilakukan peneliti yaitu, pengamatan terhadap objek 

penelitian yang berkaitan dengan fenomena dan gejala yang ada di lapangan, 

dengan cara mengajukan pertanyaan penelitian, mendengarkan, mengamati serta 

membuat catatan untuk penelitian. 
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Teknik mengumpulkan data ini memberikan kemudahan kepada peneliti 

karena akan menggambarkan situasi secara jelas dan menyeluruh. Pengamatan ini 

bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif di Desa Lario, Kabupaten Luwu. 

2. Metode Wawancara  

    Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban 

informan dicatat atau direkam dengan alat perekam.  

   Wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan 

garis besar pokok-pokok yang ditanyakan pada narasumber dalam proses 

wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada obyek penelitian agar mendapatkan 

data yang valid dan teruji kebenarannya.  

3. Dokumentasi 

    Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi 

dan wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, di mana 

menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari 

mana informasi itu didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan 

data yang relevan dengan penelitian.  

Adapun secara dokumentasi yaitu foto-foto serta pihak yang memberi 

informasi dan lokasi dari mana peneliti mendapatkan informasi.33 

 

33Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D (Cet. XXV; Bandung: 
Alfabeta, 2017), h. 83. 
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Peneliti akan menyimpulkan data dengan teknik dokumentasi yakni 

peneliti melakukan pencarian dan pengambilan informasi berupa foto dan 

menguraikan dengan arah penelitan.34 

E.  Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, 

yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, 

menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. 

Peneliti sebagai instrumen harus memunyai kemampuan dalam 

menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari 

instrumen yang digunakan. Instrumen penunjang yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: pedoman wawancara, kamera, alat perekam, buku 

catatan dan pulpen.35 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mencapai dan mengolah 

serta menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi 

dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang 

diteliti dan diolah secara kualitatif deskriptif36. 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah 

diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan 

 
34S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 24. 
35Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 222. 

36Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2007), h. 246. 
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berdasarkan data yang faktual. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Kelanjutan dari pengumpulan data berawal dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari 

hasil teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 37 

Ada tiga cara teknik analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif 

yaitu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Reduksi data yang dimaksud dalam proses ini ialah peneliti dapat 

melakukan pemilihan-pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, 

dan transformasi data “kasar” yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.38 

Reduksi data diharapkan agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil 

penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah 

dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk 

digunakan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah. Maka penyajian data 

tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan data substantif  dan mana data 

pendukung.39 

 
37Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 246. 

38Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,  dan R&D,  h. 247. 

39Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,  dan R&D, h. 249. 



39 
 

 

c. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conclusion Drawing) 

Penarikan kesimpulan adalah setiap kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.40 Kesimpulan juga 

diverifikasi selama kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada 

catatan lapangan yang ada. 

Data yang diperoleh dan dikumpulkaan kemudian dianalisis secara 

kualitatif, yang analisis datanya dilakukan secara sistematis tepat dan mendalam. 

Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah: 

1. Memeriksa semua data yang terkumpul, baik melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi termasuk tahap editing terhadap data yang 

tidak diperlukan. 

2. Mengklasifikasikan data-data yang terkumpul sesuai dengan jenis  

masalah yang akan dijawab dalam penelitian. 

3. Menganalisa data sesuai tujuan penelitian 

4. Menyimpulkan hasil pembahasan dan penelitian sehingga dapat 

diperoleh jawaban terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 
40Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, h. 252. 
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BAB IV 

METODE DAKWAH DALAM MENGENTASKAN JUMLAH 

REMAJA PUTUS SEKOLAH DI DESA LARIO KABUPATEN LUWU 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Desa Lario 

Desa Lario  merupakan salah satu desa di Kecamatan Belopa Utara 

Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas 12,6 km2. Secara 

Geografis Desa Lario berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Batas Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

Utara Desa Seppong 

Timur Kelurahan Pammanu 

Selatan Kelurahan Balo-balo (Kec.Belopa) 

Barat Desa Sampa (Kec.Bajo) 

Sumber : Profil Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

tahun 2017 

 

Secara administratif, wilayah Desa Lario terdiri dari 4 (empat) Dusun 

yakni Dusun Sagena, Dusun Lebani, Dusun Lario dan Dusun Kulisok. 

2. Kondisi Geografis Desa Lario 

Secara umum, Desa Lario terdiri dari persawahan, perladangan, 

perkebunan, peternakan, nelayan, kerajinan dan industri kecil, industri sedang, 

jasa dan perdagangan. 
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Desa Lario termasuk daerah daratan rendah dan berdasarkan ketinggian 

wilayah Desa Lario diklasifikasikan kepada daratan rendah (0-100 dpl).41 

3. Gambaran Umum Demografis 

Berdasarkan Profil Desa pada tahun 2017 , jumlah penduduk Desa Lario 

Sebanyak 1.213 jiwa yang tersaji pada tabel berikut: 

              Tabel 4.2 

Gambaran Umum Demografis Desa Lario Kecamatan Belopa Utara 

Kabupaten Luwu tahun 2017 s.d 2018 

Jumlah Penduduk Laki-Laki 583 orang 

Jumlah Penduduk Perempuan 630 orang 

Jumlah Penduduk 1.213 orang 

Jumlah Kepala Keluarga 302 kk 

Sumber : Profil Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten 

Luwu tahun 2017 

 

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Lario Kecamatan Belopa Utara 

Kabupaten Luwu tahun  

Usia Penduduk Jumlah (Jiwa) 

< 1tahun 28 

1 – 4 tahun 72 

5 – 14 tahun 289 

15 – 39 tahun 457 

40 – 64 tahun 346 

>65 tahun 51 

Sumber : Profil Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

tahun 2017 

 
41 Profil Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu tahun 2017 
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5. Jumlah Anak Bersekolah 

Tabel 4.4 

Jumlah Anak Bersekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Desa Lario 

Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

Jenjang Pendidikan Jumlah ( orang) 

Sekolah Dasar 69 

Sekolah Menengah Pertama 43 

Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan 57 

Jumlah 169 

Sumber : Profil Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

tahun 2017 

 

6. Jumlah Anak Putus Sekolah  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan maka diketahuai bahwa 

jumlah anak yang mengalami putus sekolah ada 44 orang. 

Tabel 4.5 

Jumlah Anak Putus Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Desa Lario 

Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

Jenjang Pendidikan Jumlah ( orang) 

Sekolah Dasar 9 

Sekolah Menengah Pertama 21 

Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan 14 

Jumlah  44 

Sumber : Profil Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

tahun 2017 
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7. Mata Pencaharian 

Tabel 4.6 

Mata Pencaharian Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

Jenis Pekerjaan Pekerja (Orang) 

Karyawan 10 

TNI/Polri 1 

Swasta 50 

Wiraswasta/pedagang 50 

Petani 155 

Tukang 12 

Buruh Tani 11 

Pensiunan 15 

Nelayan 1 

Peternak 7 

Jasa 7 

Pengrajin 10 

Pekerja Seni 20 

Lainnya 10 

Tidak bekerja/penganggur 15 

Sumber : Profil Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

tahun 2017 

 

Dari tabel 4.6 dapat diketahui mayoritas penduduk bermata pencaharian 

sebagai petani yang menunjukkan keadaan ekonomi masyarakat Desa Lario, 

secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah, sedangkan hanya 

sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menengah keatas.  
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8. Prasarana Dan Sarana Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Tabel 4.7 

Data Prasarana Peribadatan Desa Lario Kecamatan Belopa Utara 

Kabupaten Luwu 

Jenis Prasarana Jumlah (buah) 

Mesjid 3 

Mushola 1 

Gereja - 

Pura - 

Vihara - 

Sumber : Profil Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

tahun 2017 

 

9. Prasarana Pendidikan 

Tabel 4.8 

Data Prasarana Pendidikan Desa Lario Kecamatan Belopa Utara 

Kabupaten Luwu 

Jenis Prasarana Jumlah (buah) 

Perpustakaan Desa 1 

Gedung Sekolah PAUD - 

Gedung Sekolah TK 1 

Taman Pendidikan Al quran 2 

Gedung SD/Sederajat 1 

Gedung SMP/Sederajat 1 

Gedung SMA/Sederajat 1 

Gedung Perguruan Tinggi - 

Sumber : Profil Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

tahun 2017 

 

Faktor yang paling utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia adalah dalam melalui sektor pendidikan, yaitu peningkatan mutu 

masyarakat dalam membantu dan menguasai pengetahuan dan teknologi. Dari 
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tabel 4.8 diketahui bahwa di Desa Lario sarana pendidikan masih belum memadai 

untuk menunjang pendidikan masyarakat, hal ini menjadi salah satu penyebab 

pendidikan masyarakat terhambat, dapat dilihat Jumlah Putus Sekolah Tahun 

Pelajaran 2017/2018 Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. 

10. Prasarana Kesehatan 

Tabel 4.9 

Data Prasarana Kesehatan Desa Lario Kecamatan Belopa Utara 

Kabupaten Luwu 

Jenis Prasarana Jumlah (buah) 

Puskesmas - 

Poskesdes - 

Posyandu 1 

Polindes - 

MCK 3 

Sarana Air Bersih 2 

Sumber : Profil Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

tahun 2017 

 

11. Prasarana Ekonomi 

Tabel 4.10 

Data Prasarana Ekonomi Desa Lario Kecamatan Belopa Utara 

Kabupaten Luwu 

Jenis Prasarana Jumlah (buah) 

Pasar Desa - 

Kios Desa - 

Sumber : Profil Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

tahun 2017 
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12. Prasarana Umum 

Tabel 4.11 

Data Prasarana Umum Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten 

Luwu 

 

 

 

 

 

Sumber : Profil Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

tahun 2017 

 

13. Tingkat Kelahiran Penduduk 

Tabel 4.12 

Tingkat Kelahiran Penduduk Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten 

Luwu tahun 2017-2020 

Bulan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 

Januari 2 - 2 4 

Februari 3 1 3 1 

Maret 3 3 - 2 

April 2 3 - 3 

Mei - 4 3 5 

Juni - 2 2 2 

Juli 1 1 1  

Agustus 2 - 4  

September 4 4 3  

Oktober - 3 4  

November 1 2 1  

Desember 1 - 1  

Jumlah 20 23 24 17 

Sumber : Profil Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 

tahun 2020 

 

 

Jenis Prasarana Jumlah (buah) 

Kantor Desa 1 

Olahraga 2 

Kesenian/Budaya 1 

Balai Pertemuan - 

Sumur Desa 3 

Jembatan 11 
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B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Remaja Putus Sekolah di Desa 

Lario 

Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia, tanpa pendidikan 

manusia tidak akan bisa maju dan mengimbangi perkembangan zaman yang 

semakin canggih. Dalam menjalani pendidikan tidaklah mudah pasti ada 

hambatan untuk menjalaninya, hambatan-hambatan dalam pendidikan dapat 

menyebabkan gagalnya seseorang dalam menyelesaikan pendidikan. Hambatan 

tersebut seperti seseorang mengalami putus sekolah. 

Putus sekolah dipandang sebagai penghambat bagi anak untuk 

berkembang secara maksimal dan memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu 

serta keterampilan yang memadai. Putus sekolah dapat juga berdampak pada 

hilangnya kesempatan bagi anak untuk memperoleh pekerjaan yang mensyaratkan 

kualifikasi pendidikan. 

 Fenomena putus sekolah yang terjadi di Desa Lario tentunya tidak terlepas 

dari beberapa hal yang memengaruhi sehingga tidak dapat menyelesaikan jenjang 

pendidikannya, hal ini tentu terjadi karena disebabkan beberapa kendala baik yang 

datang dari diri sendiri maupun yang datang dari lingkungan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, kehidupan remaja 

putus sekolah sehari-harinya yaitu menghabiskan waktu untuk berkumpul 

bersama teman-temannya yang juga tidak bersekolah, bermain game dan 

begadang sampai pagi lalu siang harinya mereka habiskan untuk tidur. Sesuai 

wawancara peneliti dengan Mappiati selaku Kepala Desa Lario yang mengatakan 

bahwa: 
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 “Anak putus sekolah di Desa Lario sebenarnya bukan penyebab utamanya 

karena ketidakmampuan orang tua, tapi mayoritas pengaruh lingkungan. 

Kehidupan anak putus sekolah tentu pengetahuannya berbeda dibanding 

dengan yang bersekolah. Terlebih mereka yang tidak bersekolah ini 

memiliki kelompok bermain sendiri yang menyebabkan mereka sering 

menghabiskan waktu dengan sia-sia. Artinya, mereka akan banyak 

memiliki peluang melakukan hal-hal negatif. Seandainya mereka 

bersekolah, tentu mereka akan disibukkan dengan hal-hal positif karena 

mereka akan mengerjakan kewajiban sekolahnya seperti tugas-tugas 

sekolah ataupun kegiatan ekstrakulikuler yang mampu menambah kualitas 

dan wawasan anak.”42  

 

 Lebih lanjut dijelaskannya sebagai berikut: 

 

“Makanya, kami sebagai pemerintah sangat berharap, para orang tua 

mampu lebih ekstra dalam mengawasi anaknya yang putus sekolah. Selain 

pengawasan, kami juga berharap para orang tua terus memberikan 

semangat untuk anaknya agar mau bersekolah lagi. Karena masa depan 

bagi anak putus sekolah tentu akan sulit dalam memperoleh pekerjaan 

yang baik. Kami selaku pemerintah, tentu sangat berharap banyak untuk 

kebaikan masalah ini. Karena ini di awal pemerintahan kami, maka masih 

ada peluang untuk melakukan upaya-upaya dalam mengatasi putus 

sekolah.”43 

 

 Berdasarkan wawancara tersebut, telah menunjukkan bahwa kehidupan 

remaja putus sekolah akan mengarah pada hal negatif sehingga peluang akan 

terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya semakin tinggi.  

Oleh karena itu, Mappiati selaku kepala desa berharap agar anak-anak 

sekarang tidak lagi terhalang masalah pendidikan terlebih di Desa Lario SMA dan 

SMP telah terbangun sejak lama bahkan juga ada bantuan dari pemerintah seperti 

Bantuan Keluarga Harapan dan lainnya. 

 Masa remaja seharusnya menjadi masa terpenting dalam proses 

pembentukan dasar kepribadian. Masa tumbuh kreativitas secara konkrit, masa 

 
42 Mappiati (53 tahun) Kepala Desa Lario, Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu , 

Wawancara di Kantor Desa Lario, Kabupaten Luwu pada tanggal 23 Januari 2020 
43 Mappiati (53 tahun) Kepala Desa Lario, Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu 23, 

Wawancara di Kantor Desa Lario, Kabupaten Luwu pada tanggal 23 Januari 2020 
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dimana kemampuan menganalisa keadaan serta mengelola pola komunikasi sosial 

dalam bermasyarakat.  

  Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat dikemukakan bahwa remaja 

putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

a. Kurangnya Minat untuk Bersekolah 

 Kata minat secara etimologi berasal dari bahasa inggris “ interest” yang 

berarti kesukaan, perhatian (kecenderungan hati pada sesuatu), keinginan. Jadi 

dalam proses belajar anak harus mempunyai minat atau kesukaan untuk mengikuti 

kegiatan belajar yang berlangsung, karena dengan adanya minat akan mendorong 

anak untuk menunjukan perhatian, aktivitasnya dan partisipasinya dalam 

mengikuti belajar yang berlangsung.  

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.  Minat pada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat 

dan dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.  

Minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi atau memiliki 

sesuatu. Disamping itu, minat merupakan bagian dari ranah afeksi, mulai dari 

kesadaran sampai pada pilihan nilai. 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, 

dapat pula diartikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Anak didik 
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memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian 

yang lebih besar terhadap subjek tersebut.  

Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya 

untuk mencapai/memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Timbulnya 

minat belajar disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena keinginan yang 

kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin 

hidup senang dan bahagia. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan 

prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar kurang akan menghasilkan minat 

belajar yang rendah.  

Dalam konteks itulah diyakini bahwa minat mempengaruhi proses dan 

hasil belajar anak didik. Tidak banyak yang dapat diharapkan untuk menghasilkan 

prestasi belajar yang baik dari seorang anak yang tidak berminat untuk 

mempelajari sesuatu.  

Memahami kebutuhan anak didik dan melayani kebutuhan anak didik 

adalah salah satu upaya membangkitkan minat anak didik. Dalam penentuan 

jurusan harus disesuaikan dengan minat anak didik tidak berminat. Dipaksakan 

juga pasti akan sangat merugikan anak didik. Anak didik cenderung malas belajar 

untuk mempelajari mata pelajaran yang tak disukainya.  

Kurangnya minat bersekolah dapat dilihat kemauan dari dalam diri anak. 

Berawal dari tidak tertib mengikuti pelajaran di sekolah, terkesan memahami 

belajar hanya sekadar kewajiban masuk di kelas dan mendengarkan guru 

berbicara tanpa dengan kesungguhan kemauan dari dalam diri untuk mencerna 
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pelajaran secara baik, dan faktor lain sehingga kemauan untuk bersekolah 

terabaikan.44  

Kurangnya minat ataupun motivasi untuk bersekolah ini terjadi pada 

beberapa remaja yang peneliti wawancarai. Iqra Haerul umur 18 tahun  dan 

berhenti sekolah pada tingkatan kelas 3 SMP. Anak kedua dari 3(tiga) bersaudara. 

Dia memilih berhenti sekolah hanya karena malas untuk bangun pagi dan 

mengerjakan tugas sekolah. Walaupun, pada saat berhenti sekolah keluarganya 

tidak setuju dan menyuruhnya untuk lanjut dia tetap memilih untuk berhenti 

sekolah. Saat ini, dia menghabiskan waktunya untuk bersantai di rumah dan 

berkumpul bersama teman-temannya yang juga tidak sekolah. 

 “Dari keluarga saya mereka menyuruh saya untuk lanjut sekolah lagi tapi 

saya sudah tidak mau lagi. Sekarang keseharianku bersantai di rumah atau 

bantu pekerjaan rumah. Sore hari kumpul bersama temanku, kadang ikut 

begadang juga bersama mereka.”45  

 

Selain Iqra, faktor kemalasan juga terjadi pada Alvin Bahar. Alvin berhenti 

sekolah pada tingkatan kelas 2 SMA. Saat di wawancarai dia mengungkapkan 

alasannya untuk berhenti sekolah karena malas dan merasa sulit bangun pagi. Dia 

lebih senang menghabiskan waktunya bermain game bersama teman-temannya.  

 “Saya susah sekali untuk bangun pagi. Jadi memilih untuk berhenti 

sekolah saja. Lebih seru juga kumpul sama teman-teman, main free fire.”46 

 

Riswan umur 19 tahun bersekolah hanya sampai pada kelas 2 SMP. Alasan 

mengapa berhenti sekolah karena dia merasa malas ke sekolah dan mengerjakan 

 
44 Marzuki dalam Herry Gunawan, Faktor Penyebab Dan Dampak Anak Putus Sekolah  

(Studi Kasus Pada Anak Putus Sekolah Tingkat Sltp Dan Slta Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten 

Lampung Barat), 2019, hal.43. 
45 Iqra Haerul (18 tahun) Remaja Putus Sekolah di Desa Lario, Kecamatan Belopa Utara 

Kabupaten Luwu, Wawancara di rumah Iqra Haerul  pada tanggal 15 Januari 2020 
46 Alvin Bahar (18 tahun) Remaja Putus Sekolah di Desa Lario, Kecamatan Belopa Utara 

Kabupaten Luwu , Wawancara di rumah Alvin Bahar  pada tanggal 20  Januari 2020 
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tugas sekolah lagi. Kesehariannya dia lebih senang habiskan untuk bersantai di 

rumah atau kumpul bersama teman-temannya. 

 “Kehidupan setelah putus sekolah sama seperti teman yang putus sekolah 

yang lain. Kumpul sama teman-teman, main game dan kadang juga ikut 

begadang sampai pagi. Tapi jarang begadang sampai pagi, seringnya saya 

begadang hanya sampai pukul tiga subuh.”47 

 

Penyebab anak putus sekolah karena rasa minat untuk bersekolah tidak ada 

(malas). Ada kemauan dari dalam diri anak untuk bersekolah yang sangat kurang, 

karena kemampuan belajarnya yang rendah, karena faktor kejenuhan, 

kebosanannya untuk bersekolah. Percaya dirinya yang sangat jauh darinya dan 

perhatian orang tua menjadikan alasannya untuk meninggalkan sekolah.48 

Kurangnya minat ataupun motivasi untuk bersekolah telah tertanam pada 

diri mereka seperi yang terjadi Iqra, Alvin dan Riswan sehingga membuat mereka 

untuk memilih berhenti dan tidak ingin melanjutkan sekolahnya lagi. Hal ini 

sesuai dengan wawancara peneliti dengan Asmawati yang mengatakan: 

“Fenomena putus sekolah ini terjadi karena menurut saya dari orang 

tuanya yang kurang tegas dalam mendidik dan membesarkan anaknya. 

Seandainya mereka tegas, tentu anaknya akan merasa tidak enak ataupun 

ketakutan jika ia ingin berhenti sekolah. Makanya perlu dalam keluarga, 

para orang tua menerapkan pendidikan tersendiri untuk anaknya sebagai 

bekal. Dan pemilihan sekolah yang bermutu juga sangat penting, karena 

akan membantu membangun semangat anak untuk bersekolah”49  

 

Jika hanya persoalan sulit bangun pagi dan malas mengerjakan tugas 

sekolah tentu sebenarnya ini bisa di atasi sejak awal. Peran orang tua tentu sangat 

 
47 Riswan (19 tahun) Remaja Putus Sekolah di Desa Lario, Kecamatan Belopa Utara 

Kabupaten Luwu, Wawancara di rumah Riswan pada tanggal 15 Januari 2020 
48 Menurut Desca dalam Herry Gunawan, Faktor Penyebab Dan Dampak Anak Putus 

Sekolah  (Studi Kasus Pada Anak Putus Sekolah Tingkat Sltp Dan Slta Di Kecamatan Air Hitam 

Kabupaten Lampung Barat), 2019, hal.41. 
49 Asmawati (42 tahun) Ketua BKR (Bina Keluarga Remaja) di Desa Lario, Kecamatan 

Belopa Utara Kabupaten Luwu, Wawancara di rumah Asmawati  pada tanggal 15 Januari 2020 
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besar dalam mendidik sang anak terutama dalam hal pendidikan. Ketagasan dan 

kedisiplinan yang belum diterapkan dalam keluarga menyebabkan anak 

memutuskan untuk bersekolah. 

Disamping itu, dalam menerapkan pendidikan kepada anak, para orang tua 

mesti menerapkan metode pembiasaan. Maksudnya, anak dilatih untuk disiplin 

dalam kesehariannya termasuk terbiasa membangunkannya di subuh hari untuk 

beribadah kepada Allah.  

Sebab rumah menjadi tempat pendidikan pertama bagi setiap anak dan 

menjadi tempat yang paling berpengaruh dalam membentuk pola hidup anak. 

Oleh karena itu, para orang tua mesti memperhatikan kondisi rumahnya. Mampu 

menciptakan suasana Islami, meneggakkan sunnah dan jauh dari kemungkaran. 

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT pada surah at-Tahrim 66: ayat 6 yaitu: 

 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah 

terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan”.  

 Dalam ayat ini, menjelaskan bahwa orang tua harus melindungi anaknya 

dari hal-hal mungkar dengan menjalankan aktivitas islami dalam rumah seperti 

sholat dan tilawatil quran . Dengan demikian anak bisa tumbuh dengan baik.  
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 Tidak hanya itu, orang tua juga perlu untuk terus memberikan semangat 

dan motivasi kepada anaknya. Memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa 

pendidikan sangat penting untuk memperoleh kesuksesan di masa depan. 

2. Faktor Eksternal 

b. Faktor Perrgaulan atau Lingkungan 

    Lingkungan tempat tinggal anak memengaruhi terjadinya kegiatan dan 

proses belajar atau pendidikan.50 Lingkungan tempat tinggal anak atau lingkungan 

masyarakat ini dapat berperan dan ikut serta di dalam membina kepribadian anak-

anak ke arah yang lebih positif. Jelasnya suasana lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan masyarakat, kawan sepergaulan, juga ikut serta memotivasi terlaksana 

kegiatan belajar bagi anak.  

Pergaulan anak berpengaruh terhadap proses pembentukan kepribadian 

anak. Hal lingkungan anak berarti mempengaruhi proses sosialisasi anak. Anak 

sebisa mungkin memiliki lingkungan pergaulan yang positif terhadap proses 

pertumbuhan kepribadian.  

Lingkungan pergaulan (tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat) yang 

positif akan mendukung proses perkembangan akhlak, perilaku, moral dan 

kepribadian yang baik bagi anak. Anak yang hidup dalam lingkungan yang 

religius diharapkan akan menumbuhkan sikap dan perilaku religius bagi anak. 

Anak yang hidup dalam lingkungan akademis atau berpendidikan akan 

menumbuhkan sikap dan perilaku yang senang belajar. 

 
50 Menurut MC Millen Kaufman, dan Whitener dalam Herry Gunawan, Faktor Penyebab 

Dan Dampak Anak Putus Sekolah  (Studi Kasus Pada Anak Putus Sekolah Tingkat Sltp Dan Slta 

Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat), 2019, hal.47. 
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Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan wawancara peneliti kepada 

Hariani yang mengatakan: 

“Kondisi lingkungan yang baik, nyaman dan aman tentu berpengaruh 

besar atas proses belajar mengajar anak. Baik lingkungan tempat tinggal 

maupun lingkungan sekolahnya. Misal, mereka nyaman berada di 

lingkungan sekolahnya sehingga tentu dia tidak akan melewatkan 

seharipun untuk tidak ke sekolah.”51 

 

Lingkungan yang baik turut diciptakan oleh masyarakat setempat, 

bagaimana membangun hal-hal positif yang bersinergi dengan kegiatan remaja. 

Karena bagaimanapun, lingkungan juga salah satu tempat tumbuh dan 

berkembangnya mental anak.  

Dalam perkembangannya, tentu remaja dalam kehidupan sosial sangat 

tertarik kepada kelompok sebaya sehingga tidak jarang orang tua dinomor duakan 

sedangkan kelompoknya dinomor satukan. Orang tua yang kurang mengerti pasti 

akan marah karena mereka yang memberikan makan, membesarkan, membiayai 

sekolahnya, tetapi tidak dituruti bahkan dinomor duakan oleh anaknya yang lebih 

menurut kepada kelompoknya.52 

Bergaul dan berteman dengan siapa saja tentu tidak masalah, selama masih 

dalam takaran sewajarnya. Akan tetapi, bergaul dan berteman dengan orang yang 

berpendidikan ataupun berwawasan luas tentu akan mendatangkan manfaat 

tersendiri kepada kita. Teman sepergaulan yang baik, sudah barang tentu akan 

memberikan energi-energi positif yang mendorong kita menuju arah yang lebih 

 
51 Hariani (33 tahun)  masyarakat di Desa Lario, Kecamatan Belopa Utara Kabupaten 

Luwu, Wawancara di rumah Hariani  pada tanggal 21 Januari 2020 

52Zulkifli L, Psikologi Perkembangan, h. 67. 
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baik. Pun sebaliknya, jika teman sepergaulan kita kurang baik sudah sangat jelas 

akan ada pengaruhnya bagi diri kita.  

Faktor pergaulan ini terjadi pada Arifan, seorang remaja berusia 18 tahun 

yang berhenti sekolah pada jenjang pendidikan SMA tepatnya kelas 1. Alasan 

mengapa Arifan sampai putus sekolah karena terpengaruh oleh teman 

sepergaulannya. 

“Teman-teman saya rata-rata berhenti sekolah. Jadi, awalnya saya bolos 

sekolah lalu pergi kumpul bersama teman untuk bermain game. Tapi 

makin lama akhirnya keseringan sampai lupa sekolah lagi.”53 

 

Kedua orang tuanya telah mengusahakan agar Arifan tetap sekolah dan 

bisa menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SMA, tetapi usaha mereka gagal. 

Karena Arifan tetap tidak ingin melanjutkan sekolahnya. Hingga akhirnya orang 

tuanya pun pasrah namun mereka telah merencanakan agar Arifan mengikuti 

paket C agar memperoleh ijazah SMA. Sehingga bisa melanjutkan pendidikan di 

bangku kuliah agar masa depan Arifan terbentang lebar jalannya. Hal ini 

dibenarkan orang tuanya yakni ibunya saat di wawancarai yang mengatakan: 

“Pas masuk SMA saya beli motor baru untuk Arifan, tapi tiba-tiba dia 

berhenti sekolah. Sekarang motornya dia gunakan pergi begadang. Teman 

seumurannya sudah kuliah semua, jadi rencana nanti Arifan harus ikut 

paket C biar dapat ijazah dan kuliah juga seperti teman-temannya.”54 

 

Sama halnya yang terjadi dengan Rahmat Fuadi yang putus sekolah karena 

dia dan teman-temannya memiliki masalah di sekolah. Karena kasus tersebut, ada 

satu mata pelajaran dimana dia dan teman-temannya tidak diperbolehkan masuk 

 
53 Arifan (18 tahun) Remaja Putus Sekolah di Desa Lario, Kecamatan Belopa Utara 

Kabupaten Luwu, Wawancara di rumah Arifan pada tanggal 18  Januari 2020 

 
54Emawati (39 tahun) Orang tua Arifan di Desa Lario, Kecamatan Belopa Utara 

Kabupaten Luwu , Wawancara di rumah Emawati pada tanggal 18 Januari 2020 
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untuk mengikuti proses belajar mengajar. Sehingga makin lama dia merasa malu 

dan memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya lagi. 

“Sebenarnya saya merasa malu kak dengan teman-teman kelasku yang 

lain, karena kasus itu saya berhenti sekolah. Ini juga karena teman bergaul 

saya yang salah jadi sampai ada kasus di sekolah.”55 

 

Banyak yang mengatangkan bahwa banyak teman banyak rejeki. Namun 

ternyata hal ini tidak terjadi pada semua orang. Bergaul dan berteman juga sudah 

harus di pilah mana yang baik dan yang mana mendatangkan mudarat. 

c. Tingkat Pendapatan Keluarga 

    Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan orangtua bekerja keras 

mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga perhatian orangtua terhadap 

pendidikan cenderung terabaikan.56 Kurangnya perhatian orangtua terhadap anak 

terlihat dari cara orangtua memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak dalam belajar di 

rumah maupun di sekolah. 

Di Desa Lario, Kabupaten Luwu sebagian besar penduduknya bekerja 

sebagai petani, dari jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 302 KK tercatat yang 

bekerja sebagai petani sebanyak 155 orang.  

Dengan begitu bukan suatu hal yang mengherankan jika terdapat anak 

yang putus sekolah karena tidak mampu melanjutkan sekolahnya karena terbentur 

biaya yang akan berimbas pada angka partsispasi siswa untuk melajutkan sekolah. 

 
55 Rahmat Fuadi (20 tahun) Remaja Putus Sekolah di Desa Lario, Kecamatan Belopa 

Utara Kabupaten Luwu, Wawancara di rumah Rahmat Fuadi pada tanggal 19 Januari 2020 
56 Menurut Bagoe dalam Herry Gunawan, Faktor Penyebab Dan Dampak Anak Putus 

Sekolah  (Studi Kasus Pada Anak Putus Sekolah Tingkat Sltp Dan Slta Di Kecamatan Air Hitam 

Kabupaten Lampung Barat), 2019, hal.47. 
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Putri Fatmawati usia 19 tahun yang bersekolah hanya sampai pada kelas 2 

SMP. Latar belakang ekonomi keluarganya yang kurang, menyebabkan dia 

berhenti sekolah.  

 “Setelah putus sekolah, sekarang saya bantu orang tua masalah pekerjaan 

rumah. Kadang-kadang juga ikut sama orang tua ke kebun.”57 

 

Dalam keluarga yang kurang mampu, cenderung akan menimbulkan 

berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan hidup anak. Pada 

akhirnya justru anakpun terlibat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 

Dan ini tentu akan membebani pikiran anak. Sehingga anak pasti merasa tertekan 

dan merasa jadi beban keluar jadi memilih untuk berhenti bersekolah saja. 

Berdasarkan kasus yang terjadi pada Putri Fatmawati karena kurangnya 

ekonomi keluarga sehingga dia terpaksa putus sekolah. Kurangnya penghasilan 

keluarga tentu menyebabkan para orang tua bekerja lebih keras agar mampu 

mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga pendidikan anak kurang 

diperhatikan dengan baik atau bahkan terlupakan. Dan yang paling parah, kadang 

anak terpaksa ikut serta membantu orang tuanya agar keperluan keluarga bisa 

terpenuhi. Sesuai wawancara peneliti dengan Asrul Balaga yang mengatakan: 

“Putri terpaksa putus sekolah karena tidak ada uang untuk membiayai 

sekolahnya. Istri saya juga harus terpaksa ikut mencari nafkah.”58 

 

Kasus seperti ini sudah menjadi sangat lazim sebagai faktor putus 

sekolahnya seorang anak. Remaja pada usianya yang semestinya menjadi masa 

diamana perasaan mengebu-gebu untuk menuntut ilmu pengetahuan, namun 

 
57 Putri Fatmawati (19 tahun) Remaja Putus Sekolah di Desa Lario, Kecamatan Belopa 

Utara Kabupaten, Wawancara di rumah Putri Fatmawati pada tanggal Luwu  27 Januari 2020 
58Asrul Balaga (42 tahun) Orang tua Putri Fatmawati di Desa Lario, Kecamatan Belopa 

Utara Kabupaten Luwu, Wawancara di rumah Asrul Balaga pada tanggal  27 Januari 2020 
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karena kondisi ekonomi keluarga sehingga perasaannya tersebut di tepis jauh-jauh 

dan minatnya pun untuk bersekolah tidak mendapat perhatian semestinya. 

Tentu dia telah tertinggal jauh dari teman sebayanya baik dari segi pola 

pikir maupun sikapnya dalam bermasyarakat. Ini menjadi derita ironi yang sudah 

lumrah terjadi di berbagai daerah Indonesia yang kurang mendapat lirikan dan 

penanganan baik dari pihak terkait. 

Hal ini terjadi karena mereka menganggap sekolah itu sulit, merasa tidak 

mampu padahal bantuan pemerintah sudah ada, tidak berpengaruh terhadap nasib 

mereka, buang waktu dan sebagainya. Padahal fungsi dan tujuan pendidikan 

bukan seperti itu.  

Sebagaimana Undang-undang Republik Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 3 

yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam 

rangka mewujudkan upaya tujuan nasional. Jika mereka memahami hal tersebut, 

tentu hal semacam tidak sekolah ataupun putus sekolah sudah bisa terminimalisir. 

d. Faktor  Kurangnya Perhatian Orang Tua 

 

Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan 

taraf hidup, kesejahteraan dan martabatnya sangat diperlukan bagi pendidikan 

anak. Dengan kesadaran seperti ini orang tua akan mempunyai pandangan bahwa 

penyelenggaraan pendidikan adalah sematamata untuk mereka. Salah satu bentuk 

dari kesadaran orang tua terhadap keberhasilan pendidikan anaknya adalah 

dengan memberikan perhatian. 

 Kurangnya perhatian orang tua cenderung akan menimbulkan berbagai 
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masalah. Makin besar anak perhatian orang tua makin diperlukan, dengan cara 

sering berkomunikasi dengan anak mengenai proses belajar di sekolah atau segala 

hal berkaitan dengan masalah anak tentu komunikasi antar anak dan orang tua 

semakin terbuka.  

Kurangnya perhatian orangtua dapat menyebabkan kenakalan anak yang 

dapat mempengaruhi proses belajar di sekolah dan bahkan dapat menyebabkan 

anak mengalami putus sekolah. Oleh sebab itu, perhatian orang tua tentu memiliki 

peranan penting dalam menunjang proses belajar anak. Orang tua sebagai 

keluarga mempunyai tanggung jawab dan fungsi untuk memberikan kasih sayang, 

perhatian kepada anak.  

e. Faktor Prasarana Pendidikan 

 Pentingnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan, 

diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional yang menyatakan: 

 “Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan 

prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, 

sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik”59 

 

Ada pula Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Bab VII pasal 42 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: Setiap satuan 

pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi : perabot, peralatan pendidikan, 

buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan  berkelanjutan.  

 
59 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 



61 
 

 

Dan dari setiap satuan pendidikan meliputi : lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, 

ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat berolah raga 

dan tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang tempat lain 

yang diperlukan untuk menunjang proses pemmbelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. 

Faktor prasarana yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait dengan 

ketidaktersediaan prasarana pendidikan berupa gedung sekolah atau alat 

transportasi dari tempat tinggal siswa dengan sekolah. Persentase anak yang putus 

sekolah yang disebabkan karena faktor ketiadaan prasarana sekolah. Masalah ini 

sering terjadi di sekolah-sekolah yang berada di pedesaan, maupun di wilayah 

pedalaman seperti di hutan. 

Hal ini terkait dengan data yang diperoleh peneliti, pada tabel 4.8 dapat 

dilihat bahwa sarana pendidikan di Desa Lario kurang memadai terbukti hanya 

ada satu gedung sekolah di setiap jenjang pendidikan yaitu SDN 270 Lebani, SMP 

04 Belopa dan SMK 1 Belopa.  

Tidak hanya itu, data pada tabel 4.11 yang diperoleh peneliti menunjukkan 

bahwa setiap tahunnya kelahiran penduduk di Desa Lario meningkat, sehingga 

sangat tidak relevan apabila di setiap jenjang pendidikan hanya memiliki satu 

gedung sekolah untuk mewadahi anak-anak yang ingin bersekolah.  

Oleh sebab itu, pengadaan prasarana pendidikan di Desa Lario sangat 

diharapkan, karena salah satu komponen dalam penyelenggaraan pendidikan 

adalah tersedianya  sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam pelaksanaan 

layanan pendidikan untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan pada sebuah 
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institusi. Berkembang atau tidaknya sebuah lembaga pendidikan juga sangat 

dipengaruhi oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga 

tersebut. 

Berdasarkan pembahasan di atas, masalah remaja putus sekolah yang 

terjadi di Desa Lario Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, tentunya tidak 

terlepas dari berbagai hal yang menyebabkan putus sekolah. Baik itu terjadi 

karena dihadapkan oleh faktor internal yakni dari diri sendiri maupun eksternal 

yakni yang datang dari keluarga ataupun lingkungan. 

Faktor-faktor yang menyebabkan remaja putus sekolah yang telah 

dijelaskan sebelumnya dan juga berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 

remaja putus sekolah, orang tuanya, pemerintah bahkan masyarakat setempat, 

peneliti menarik kesimpulan bahwa yang lebih dominan penyebab remaja putus 

sekolah di Desa Lario yakni karena faktor kurangnya minat untuk bersekolah 

yang tertanam dalam diri mereka. 

C. Metode Dakwah dalam Mengentaskan Jumlah Remaja Putus Sekolah di 

Desa Lario 

Metode dakwah adalah salah satu unsur dakwah yang memiliki peran 

penting dan strategis untuk mencapai keberhasilan dakwah. Kesuksesan dakwah 

diantaranya sangat ditentukan oleh bagaimana dakwah itu dilaksanakan. Tata cara 

dalam berdakwah termasuk pengemasan materi, sikap dan cara penyampaian 

materi dakwah menjadi lebih penting dari materi dakwahnya. Metode dakwah 

senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan 

kondisi jamaahnya.  
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Dakwah sekarang dituntut untuk dilakukan lebih professional, menuntut 

keilmuan, skill, planning dan manajemen yang handal. Untuk itu diperlukan 

sekelompok orang yang secara terus menerus mengkaji, meneliti, dan 

meningkatkan aktivitas dakwah secara professional tersebut.  

Aktivitas dakwah sering dipahami sebagai upaya untuk memberikan solusi 

Islam terhadap berbagai masalah dalam kehidupan. Masalah kehidupan tersebut 

mencakup seluruh aspek seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, 

sains, teknologi, dan sebagainya.  

Untuk itu dakwah haruslah dikemas dan dikembangkan dengan cara dan 

metode yang tepat dan pas. Dakwah harus tampil secara aktual, faktual dan 

kontekstual. Aktual dalam arti memecahkan masalah yang kekinian dan hangat di 

tengah masyarakat. Faktual dalam arti kongkrit dan nyata, serta kontekstual dalam 

arti relevan dan menyangkut problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat. 

Oleh karena itu, memilih cara dan metode yang tepat, agar dakwah 

menjadi aktual, faktual, dan kontekstual, menjadi bagian strategis dari kegiatan 

dakwah. Dalam hal ini para aktivis dakwah dituntut untuk terus menerus 

mengembangkan metode-metode dakwah yang mampu mengantisipasi berbagai 

perkembangan problematika jamannya.  

Namun demikian dalam mengembangkan metode dakwah tidaklah 

menghalalkan segala cara, mengandung tipu muslihat dan kedustaan, akan tetapi 

tetap berprinsip pada nilai-nilai yang diajarkan alquran. 
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Alquran telah memberikan landasan yang berkenaan dengan prinsip-

prinsip yang harus dibangun dalam berbagai ragam metode dakwah. Prinsip ini 

diantaranya termuat dalam surat al-Nahl 16: ayat 125: 

 

Terjemahnya: 

“Serulah manusia ke jalan Tuhan mu dengan hikmah, dan pengajaran 

yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Dia Tuhan mu lebih mengtahui siapa yang sesat dari jalan-Nya 

dan Dial lah yang lebih mengetahu siapa yang mendapat petunujuk”.  

 

Dari ayat di atas memberikan pemahaman bahwa dalam pengembangan 

berbagai metode, strategi, teknik atau pola dakwah yang dilakukan senantiasa 

berprinsip pada nilai atau semangat al-hikmah, al-mauidhah al-hasanah, dan al- 

mujadalah. 

Berkaitan dengan metode dakwah dalam mengentaskan jumlah remaja 

putus sekolah di Desa Lario, maka dapat dijelaskan berdasarkan faktor 

penyebabnya sebagai berikut: 

1. Faktor Kurangnya Minat untuk Bersekolah  

Metode dakwah yang digunakan dalam mengentaskan ataupun 

mengurangi jumlah remaja putus sekolah karena faktor kurangnya minat untuk 

bersekolah yaitu metode dakwah mauizah al-hasanah. Mauizah al-hasanah 

menurut beberapa ahli dan pakar tafsir memiliki pengertian yaitu berpaling dari 

perbuatan jelek melalui tarhib dan targhib (dorongan dan motivasi); penjelasan, 
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keterangan, gaya bahasa, peringatan, penuturan, contoh teladan, pengarahan, dan 

pencegahan dengan cara halus.60 

Mauizah al-hasanah atau nasihat yang baik maksudnya adalah 

memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, dapat diterima, 

berkenan di hati, tidak kasar dalam penyampaiannya, sehingga objek dakwah bisa 

menerima dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh subjek dakwah.  

Berkaitan dengan masalah putus sekolah, pengaplikasian dari metode 

mauizah al-hasanah adalah metode ceramah yang dilakukan dengan maksud 

untuk menyampaikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai suatu hal secara 

lisan.  

 Ceramah umumnya dilakukan dengan cara berpidato. Materi yang 

disampaikan merupakan materi yang populer dan terjangkau oleh pendengarnya. 

Dalam hal ini, karena pedengarnya adalah remaja maka akan menarik jika kata-

kata yang disampaikan mampu mingkatkan gairah dan membakar semangat sesuai 

dengan kesenangan remaja.  

 Tidak hanya itu, ungkapan-ungkapan ceramah juga diselingi dengan 

contoh-contoh yang sifatnya keteladanan, perjuangan dan pemikiran yang luas, 

kepemimpinan dan sifat-sifat kemanusian yang membawa remaja pada pemikiran 

yang lebih matang dan semangat dalam mempersiapkan diri sebagai pemimpin 

dirinya dan masyarakat.  

Dalam hal ini untuk remaja putus sekolah, pelaku dakwah atau dai bisa 

menyampaikan materi berupa seberapa penting menuntut ilmu dalam Islam serta 

 
60 Aliyudin, Prinsip-prinsip Metode Dakwah dalam Alquran, Universitas SGD Bandung, 

2017. 
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penyampaian kisah-kisah mengenai kesuksesan seseorang melalui pendidikan. 

Atau bisa juga dengan pemberian bimbingan dan pembinaan kepada remaja putus 

sekolah untuk terus semangat dan tetap menggali potensi yang ada dalam diri 

mereka sehingga masa depan mereka bisa diselamatkan. 

 Orang tua pun harus berperan aktif dalam meberikan pemahaman dan 

pengertian kepada anaknya tentang pentingnya suatu pendidikan. Kesadaran akan 

pendidikan juga harus dipahami oleh orang tua, agar orang tua yang memiliki 

latar belakang pendidikan yang rendah tidak membuat anaknya menjadi seperti 

mereka. 

Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan sangat penting bagi 

setiap manusia, sebab tentunya melalui pendidikan akan mencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas dan bermutu baik dari segi spiritual, intelegensi dan skil 

serta pendidikan merupakan suatu proses untuk melahirkan generasi penerus 

bangsa.  

2. Faktor Pergaulan atau Lingkungan 

Pergaulan adalah salah satu bentuk tingkah laku dalam memperoleh 

hubungan atau relasi dalam kehidupan bersosial. Pergaulan yang baik tentu lahir 

dari lingkungan yang baik pula. Maka dari itu, metode dakwah yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah putus sekolah karena faktor pergaulan atau 

lingkungan yaitu metode bil hikmah. Metode dakwah bil hikmah adalah 

penyampain materi atau ajaran Islam yang dilakukan dengan cara bijaksana. 

Hikmah menurut pokok bahasanya adalah mengisyaratkan pencegahan 

perbuatan zalim. Membimbing kepada kebaikan berdasarkan ilmu pengetahuan.  
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Menurut Sayid Qutub dakwah dengan metode hikmah akan terwujud 

apabila memperhatikan tiga faktor. Pertama, keadaan dan situasi orang-orang 

yang didakwahi. Kedua, kadar atau ukuran materi dakwah yang disampaikan agar 

mereka merasa tidak keberatan dengan beban materi tersebut. Ketiga, metode 

penyampaian materi dakwah dengan membuat variasi sedemikian rupa yang 

sesuai dengan kondisi pada saat itu. Maka dalam hal ini, dapat dipahami bahwa 

sangat diharapkan kemampuan dai dalam memilah dan memilih materi dakwah 

yang sesuai dengan kondisi objek dakwah.61 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam menghadapi remaja yang 

beragam pola pikirnya, sifat dan tingkah lakunya, strata sosial serta latar 

belakangnya maka para dai dapat menggunakan metode dakwah bil hikmah, agar 

diharapkan mereka mampu untuk mawas diri dalam bergaul atau memperbaiki 

dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang disampaikan kepada mereka. 

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Asmawati bahwa 

pemerintah seharusnya lebih tanggas dalam penanganan masalah putus sekolah, 

seperti misalnya memberikan sosialisasi kepada anak maupun orang tua serta 

mengaktifkan kembali BKR (Bina Keluarga Remaja) yang muatannya berisi 

tentang pembinaan kehidupan remaja baik masalah sosial remaja dan 

sebagainya.62 

Menurut Quraish Shihab, alquran menempuh beberapa metode dakwah 

salah satunya yaitu pembiasaan. Pembiasaan mempunyai peranan yang sangat 

 
61 Aliyudin, Prinsip-prinsip Metode Dakwah dalam Alquran, Universitas SGD Bandung, 

2017. 

 
62Asmawati (42 tahun) Ketua BKR (Bina Keluarga Remaja) di Desa Lario, Kecamatan 

Belopa Utara Kabupaten Luwu, Wawancara di rumah Asmawati pada tanggal 15 Januari 2020 
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besar dalam kehidupan manusia, karena dengan pembiasaan seseorang dapat 

melakukan hal-hal yang penting dan berguna tanpa menggunakan energi dan 

waktu yang banyak, dari sini dijumpai alquran menggunakan ”pembiasaan” 

sebagai proses mencapai target yang diinginkannya dalam penyajian materi. 

Pembiasaan tersebut menyangkut segi-segi pasif (meninggalkan sesuatu) atau pun 

aktif (melaksanakan sesuatu).63 

Berdasarkan hal tersebut pemerintah sangat diharapkan mampu bekerja 

sama dengan masyarakat setempat untuk melakukan metode pembiasaan dalam 

hal ini menghadirkan tokoh-tokoh agama dan membentuk sebuah majelis dengan 

mengadakan kajian-kajian yang bersifat dinamis sehingga antara masyarakat dan 

pemerintah bersinergi dalam penanganan masalah putus sekolah agar melahirkan 

lingkungan yang baik, aman dan tentram. 

3. Faktor Tingkat Pendapatan Keluarga 

Metode dakwah dalam mengentaskan masalah putus sekolah karena faktor 

ekonomi keluarga menggunakan metode dakwah bil hal. Secara harfiah dakwah 

bil-hal berarti menyampaikan ajaran Islam dengan amaliah nyata. 

Dakwah bil hal  sebagai keseluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-

sendiri maupun berkelompok untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam 

rangka mewujudkan tatanan sosial ekonomi dan kebutuhan yang lebih baik 

menurut tuntunan Islam, yang berarti banyak menekankan pada masalah 

 
63 Aliyudin, Prinsip-prinsip Metode Dakwah dalam Alquran, Universitas SGD Bandung, 

2017. 
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kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dengan wujud 

amal nyata terhadap sasaran dakwah.64 

Berdasarkan hal tersebut, metode pendekatan dakwah yang diterapkan 

lebih menekankan pada amal usaha atau kerja nyata dan bisa diterapkan untuk 

mengangkat harkat dan martabat, kesejahteraan hidup sekolompok masyarakat.  

Karena metode dakwah bil hal  adalah kerja nyata atau keteladanan maka 

peran dai pun akan menjadi sangat penting, sebab dai yang menyampaikan pesan 

dakwah kepada umat akan disorot oleh umat sebagai panutan. Apa yang ia 

katakan dan ia lakukan akan ditiru oleh jama'ahnya. 

Dalam penerapannya harus dilaksanakan secara sinergis dan 

berkesinambungan yakni dengan penerapan metode keteladanan. Keteladanan 

merupakan hal penting yang harus direalisasikan dalam proses dakwah dengan 

bersikap optimis untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Memberikan 

keteladanan yang baik sangat diperlukan selama tidak bertentangan dengan 

alquran dan hadist.  

Dakwah dengan keteladan tentu menggunakan kalimat-kalimat yang 

menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide-ide yang 

dikehendakinya. Tetapi nasihat yang dikemukakannya itu tidak banyak 

manfaatnya jika tidak dibarengi dengan contoh teladan dari pemberi atau 

penyampai nasihat, dalam hal pribadi Rasulullah. Pada diri beliau telah terkumpul 

segala macam keistimewaan, sehingga orang-orang yang mendengar ajaran-ajaran 

alquran melihat penjelmaan ajaran tersebut dalam dirinya, yang pada akhirnya 

 
64 Ahmad Sagir, Dakwah Bil Hal: Prospek dan Tantangan dai, IAIN Antasari, 2015. 
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mendorong mereka untuk meyakini keistimewaan dan mencontoh 

pelaksanaannya.65 

Berkaitan dengan uraian di atas, maka dakwah dengan keteladan termasuk 

metode yang efektif untuk dilakukan pada keluarga yang kurang mampu.  

Selain dengan keteladanan, para dai bisa menerapkan metode silaturahmi. 

Metode silaturahmi adalah metode dalam proses berdakwah yang dilakukan 

dengan melakukan kunjungan kepada suatu objek dengan maksud untuk 

menyampaikan pesan dakwah kepada penerima dakwah. Selain bersfiat 

pembahasan dan ilmiyah, dalam berdakwah juga dapat digunakan metode 

pendekatan personal yang berdampak sosial dan metode ini juga dianggap efektif 

dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan membina umat Islam. 

Melalui silaturahmi, maka akan lebih menimbulkan kesan persaudaraan 

serta keakraban dan mampu saling mengenal pribadi masing-masing sehingga bila 

ada permasalahan yang bersifat personal sudah bisa diselesaikan secara bersama. 

Dalam proses silaturahmi, tentu terjadi interaksi yang lebih mendalam 

yang tentunya akan terjalin rasa kekeluargaan. Masyarakat atau pemerintah yang 

berperan sebagai dai bisa mengenali potensi yang dimiliki keluarga yang kurang 

mampu melalui interaksi yang baik.  

Bila telah terjalin ikatan yang baik, tentu pihak objek dakwah akan lebih 

mudah dalam menerima apa yang telah disampaikan dai dan mengaplikasikan 

dalam kehidupan mereka.  

 
65 Aliyudin, Prinsip-prinsip Metode Dakwah dalam Alquran, Universitas SGD Bandung, 

2017. 
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Selain itu, pihak pemerintah juga sangat diharapkan menangani masalah 

ini dengan efisien. Dalam hal ini pemerintah dapat menerapkan metode dakwah 

bil hal atau perbuatan nyata. Bantuan sosial yang ada harus benar-benar 

tersalurkan dengan benar. Adapun bantuan sosial dalam hal ini yaitu Program 

Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH.  

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial 

bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima 

manfaat PKH. 

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga 

dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini 

terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara 

tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. 

4. Faktor  Kurangnya Perhatian Orang Tua 

Orangtua menempati peran yang sangat penting sebagai motivator bagi 

pendidikan anak, karena secara tidak sadar apapun yang berasal dari orangtua baik 

sifat maupun sikap akan menjadi panutan anak begitu pula dalam masalah 

pendidikan anak. Saat ini, banyak orangtua yang kerap menyalahkan kenakalan 

anaknya kepada pihak sekolah. Padahal letak kesalahannya adalah kurangnya 

perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Kebanyakan orang tua tidak 

menyadari hal tersebut dikarenakan mereka sibuk bekerja dan beranggapan bahwa 

semua proses pembelajaran ditanggung oleh pihak sekolah. 

Berkaitan dengan metode dakwah, maka dalam hal ini metode dakwah 

yang dapat digunakan untuk masalah putus sekolah karena faktor kurangnya 
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perhatian orang tua adalah metode dakwah bil hikmah. Metode dakwah bil hikmah 

adalah penyampain materi atau ajaran Islam yang dilakukan dengan cara 

bijaksana. 

Karena objek dakwahnya orang tua, tentu penyampaiannya harus 

bijaksana sesuai dengan kondisi objek dakwah. Dengan pengaplikasiannya 

menggunakan metode ceramah. 

Ceramah adalah salah satu cara memotivasi orang tua karena mudah 

dipahami, dapat diterima baik oleh masyarakat disemua kalangan karena 

penyampaiannya yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Dengan adanya 

ceramah-ceramah agama dalam meningkatkan etos kerja, maka dapat merubah 

pikiran mereka (orang tua) tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak yang 

kelak akan membawa perubahan bagi keluarganya maupun orang-orang di 

sekitarnya. 

Orang tua harus berperan penting untuk memberikan pemahaman kepada 

anaknya tentang pentingnya pendidikan. Kesadaran tentang ilmu pengetahuan 

harus dipahami oleh orang tua agar orang tua memiliki perhatian lebih mengenai 

pendidikan anaknya 

Sebab orang tua adalah guru pertama bagi anak, karena orang tualah yang 

pertama kali mendidik atau menanamkan pendidikan dasar kepada anak-anaknya. 

Sebagaimana firman Allah dalam alquran surah Al-Luqman 33: ayat 13 : 

 

Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 
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Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 

yang besar”  

 

Pada ayat ini, Allah swt memberikan pelajaran tentang orang tua yang 

sholeh memberikan nasehat kepada anaknya, yakni nasehat yang mengandung 

unsur keilmuan yang mendalam, keihklasan yang suci dan kecintaan yang tinggi. 

Nasehat Luqman yang terdapat dalam aquran adalah pelajaran bagi setiap umat 

akan tanggung jawab untuk mendidik dan membentuk karakter anak sebagai bekal 

kehidupannya kelak. Maka tidak sepantasnya bila orang tua tidak memberi 

perhatian kepada anaknya. 

5. Faktor Prasarana Pendidikan 

Metode dakwah yang dapat digunakan untuk faktor prasarana pendidikan 

yaitu metode dakwah bil lisan. Metode dakwah bil lisan adalah penyampaian 

informasi atau pesan dakwah melalui lisan baik dalam proses ceramah atau 

komunikasi langsung antara subjek dan objek dakwah. 

Berkaitan dengan kurangnya prasarana pendidikan, yang menjadi subjek 

dakwah untuk metode bil lisan adalah Kepala Desa Lario yang diharapkan 

menyampaikan perkara ini kepada pihak yang terkait, bahwa di Desa Lario sangat 

membutuhkan penambahan gedung sekolah untuk menunjang proses pendidikan 

yang efektif dan efesien. 

Karena Kepala Desa hanya sebatas menyampaikan aspirasinya maka pihak 

terkait yaitu dalam hal ini Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat 

diharapkan untuk merealisasikan harapan-harapan yang diterima dari masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan putus sekolah erat kaitannya 

dengan dakwah sebab dakwah mengandung pesan dan ajakan kepada jalan yang 
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benar. Melalui dakwah, dai bisa memberi penjelasan dan mendiskripsikan 

sejumlah dampak yang disebabkan oleh putus sekolah. 

 Untuk yang sudah terlanjur putus sekolah dan tidak bisa lagi melanjutkan 

pendidikannya, dai memiliki peran untuk memberi motivasi dan keterampilan 

dalam rangka memakmurkan kehidupan. Dai yang dimaksud disini bukan hanya 

para muballig, tetapi orang tua, masyarakat serta pemerintah sangat dibutuhkan 

perannya.  

Sedangkan untuk para remaja yang masih berada di bangku sekolah, tentu 

harus tetap diberikan pengajaran tentang manfaat pendidikan, keutamaan bagi 

penuntut ilmu dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dengan demikian, 

upaya-upaya ini mampu untuk mengentaskan frekuensi putus sekolah di Desa 

Lario. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang 

menyebabkan Remaja Putus Sekolah di Desa Lario Kabupaten Luwu dan Metode 

Dakwah dalam Mengentaskan Jumlah Remaja Putus Sekolah di Desa Lario 

Kabupaten Luwu. 

1. Faktor yang menyebabkan Remaja Putus Sekolah di Desa Lario yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya minat untuk 

bersekolah sedangkan faktor eksternal meliputi faktor pergaulan atau 

lingkungan, faktor tingkat pendapatan keluarga, faktor kurangnya perhatian 

orang tua dan faktor prasarana pendidikan. 

2. Metode Dakwah dalam Mengentaskan Jumlah Remaja Putus Sekolah di 

Desa Lario Kabupaten Luwu yaitu metode dakwah mauizah al-hasanah, 

metode dakwah bil hikmah, metode dakwah bil hal, dan metode dakwah bil 

lisan dengan bentuk pengaplikasian metode dakwah melalui ceramah, 

keteladanan, dan silaturahmi, serta diskusi. 

B.  Implikasi 

1. Diharapakan kepada para orang tua remaja putus sekolah untuk 

memperhatikan dan memberikan pemahaman kepada anaknya agar kembali 

bersekolah sehingga mereka tidak lagi tekatung-katung masa depannya. 

2. Diharapkan pemerintah memberikan bantuan, selain Dana Bantuan 

Operasional (BOS) juga dapat memberikan bantuan kepada anak-anak yang 
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orang tuanya memiliki ekonomi rendah dalam hal bantuan ekonomi berupa 

beasiswa dan santunan yang terprogram dan melakukan pengadaan gedung 

sekolah untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Desa Lario. 

3. Diharapkan seluruh unsur masyarakat di Desa Lario Kabupaten Luwu dapat 

bekerja sama dengan instansi pemerintah setempat agar menyampaikan dan 

mengaplikasikan pesan dakwah dalam kehidupan sehari-harinya serta 

mengaktifkan kembali BKR (Bina Keluarga Remaja) yang ada di Desa 

Lario, agar jumlah remaja putus sekolah bisa berkurang bahkan tidak ada 

lagi yang tidak bersekolah.  
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