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PEDOMAN TRANSLITERASIARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te 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 es dan ye 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 ظ

bawah) 
 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 

(‘). 
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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]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
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perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 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 terletk di 

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

8. Penulisan 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. 

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]. 
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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 

capital, 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 : Lukmar. T 

NIM : 50200119064 

Judul Skripsi : Peranan Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Pelanggaran 
Tata Tertib Siswa di MA Guppi Samata Keluruahan 
Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

Pokok masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Upaya 
bimbingan konseling dalam mengatasi pelanggaran tata tertib siswa di MA Guppi 
Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, 2) hasil 
bimbingan konseling dalam mengatasi pelanggaran tata tertib siswa di MA Guppi 
Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif yang 
berlokasi di MA Guppi Samata Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba 
Opu Kabupaten Gowa. Informan kunci dalam penelitian yaitu Nursyamsi Dewi 
Hardiyanti dan informan tambahan yaitu Nurhidayat, Reski Ramadhan, 
Faharuddin, Rendi Febriansyah, Zakirin, Dirga. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri. Kemudian teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.     

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya bimbingan konseling dalam 
mengatasi pelanggaran tata tertib siswa yaitu, melakukan pendekatan individual 
kepada siswa agar siswa merasa nyaman dan dihargai keberadannya. Setelah 
melakukan pendekatan pada siswa, menerapkan sanksi yang akan diberikan 
kepada siswa. Setelah itu, dilakukan bimbingan dan konseling pada siswa agar 
diberikan pemahaman yang bersifat solutif sehingga siswa dapat merubah pola 
pikirnya menjadi pribadi yang lebih positif lagi dan tentunya tidak melakukan 
pelanggaran di sekolah lagi terutama bagian tata tertib sekolah. Dan terakhir 
adanya kerjasama orang tua dalam mengontrol dan mengikuti perkembangan 
siswa tersebut. Hasil bimbingan konseling dalam mengatasi pelanggaran tata 
tertib siswa yaitu siswa semakin meningkatkan sikap atau perilaku yang positif, 
siswa juga sudah mampu mengontrol emosinya dengan baik sehingga tidak lagi 
ikut-ikutan dengan siswa yang lain untuk melanggar aturan sekolah, siswa sudah 
paham pelanggaran yang dilakukannya tidak baik karena bisa merusak nama 
sekolah dan nama orang tuanya, sehingga dalam hal ini orang tua penjagaan orang 
tua lebih diperketat lagi, karena dengan itu siswa tidak lagi melanggar tata tertib 
sekolah dan bisa meningkatkan prestasi akademiknya di sekolah. 

Impilikasi penelitian ini hendaknya orang tua dan Guru BK mengikuti 
perkembangan seluruh siswa, terutama siswa yang selalu melakukan pelanggaran 
tata tertib sekolah. Hendaknya Orang tua harus lebih sering berkomunikasi terkait 
siswa yang sering melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, sehingga hal ini 
tidak terjadi kesalahpahaman orang tua kepada pihak sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran guru bimbingan konseling (BK) sangat diperlukan sehingga kegiatan 

belajar dapat berlangsunng dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, dan 

dengan adanya bimbingan konseling di dalam lembaga pendidikan siswa akan 

melakukan aktivitas belajar sesuai dengan apa yang telah ditentukan.  

Praytno dkk dalam Abu Bakar mengemukakan bahwa upaya bimbingan 

konseling memungkinkan peserta didik untuk mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan 

menerima diri sendiri, mengenal deng menerima lingkungannya secara positif dan 

dinamis, mengarahkan diri sendiri secara efektif dan produktif dalam merencanakan 

kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. 1 

Menurut Praytno, guru bimbingan konseling (BK) adalah seorang pelaksana 

bimbingan dan konseling sekolah yang secara khusus di tugasi untuk itu. Dengan 

demikian bimbingan dan konseling tidak  di laksanakan oleh semua guru atau 

sembarang guru.2 Guru bimbingan konseling disebut dengan “konselor sekolah” 

Konselor adalah guru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, wewenang dan  

hak secara penuh dalam bimbingan kegiatan bimbingan konseling terhadap sejumlah 

peserta didik.3  

 

1Abu Bakar M. Lauddin, Kinerja Kepala Sekolah dalam Kegiatan Bimbingan dan 

Konselinng, (Bandung: Media Perintis 2020), h. 03 

2Praytno. Pelayanan Bimbigan dan Konseling SMU, (Jakarta: Dirjen Dikti Diknas.1997), h. 

24. 

3Riswani dan Amirah diniaty. Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling, (Pekanbaru: Suska 

Pres. 2018), h. 5. 
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Selanjutnya menurut Andi Mapiare, guru bimbingan konseling adalah suatu 

tunjukan kepada tugas di bidang konseling yang memiliki sejumlah kompetensi 

profesional.4  

Guru Bimbingan Konseling (BK) juga merupakan sosok yang membantu 

siswa dalam mengembangkan potensi, baik dari segi emosional, intelegrasi maupun 

social. Peran guru bimbingan konseling (BK) sangat erat kaitannya dengan 

pendidikan karakter yang menjadi sebab langsung dan tidak langsung akan capaian 

hasil belajar siswa.5 

Peran guru bimbingan konseling (BK) sangat penting dalam keberhasilan 

siswa selama menjalani proses pendidikan di sekolah. Tugas dari guru bimbinngan 

konseking (BK) adalah mengetahui juga memahami perilaku dan teknik konseling 

pada siswa sehingga mampu membantu siswa mengatasi permasalahannya. Bidang 

keilmuan yang berperan untuk melakukan bimbingan konseling antara lain ilmu 

pendidikan, sosial, psikologi  dan ilmu konseling. Selain itu Guru Bimbingan 

Konseling juga dapat mengikuti pelatihan konseling atau menggunakan pengaman 

yang di miliki saat memberikan konseling sebagai acuan dalam memberikan layanan 

konseling. 

Penjelasan dari berbagai pendapat  di atas dapat disimpulkan bahwa guru 

bimbingan konseling (BK) adalah seorang tenaga pendidik atau petugas di bidang 

konseling yang memiliki kompetensi profesional yang bertanggung jawab dan 

memiliki wewenang secara penuh dalam kegiatan terhadap peserta didik. 

Kedisiplinan merupakan unsur yang sangat penting untuk setiap individu agar dapat 

 
4Andi Mapiare. Kamus Istilah konseling dan terapi, (Jakarta: PT Grafindo Persada. 2020), h. 

7. 
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memperoleh pola perilaku yang sesuai, baik ditinjau dari segi manusia sebagai makhluk 

individu maupun sebagai makhluk sosial. Untuk memperoleh kedisiplinan ini diperlukan 

suatu hal yang dapat dijadikan patokan atau acuan yang digunakan sebagai alat ukur tentang 

apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, sekolah 

sebagai lembaga pendidikan yang berusaha menumbuhkan kedisiplinan pada diri peserta 

didik memiliki aturan-aturan yang mengatur jalannnya kegiatan di sekolah serta mengatur 

perilaku para anggotanya. Aturan-aturan tersebut dibuat dengan tujuan agar setiap kegiatan di 

sekolah dapat berjalan tertib sesuai dengan apa yang diharapkan, serta untuk menunjang dan 

mempermudah tercapainya tujuan dari lembaga sekolah itu sendiri. Aturan-aturan yang 

berlaku di sekolah disebut tata tertib sekolah.  

Dengan adanya tata tertib sekolah maka peserta didik dituntut untuk dapat 

berperilaku sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Namun walaupun demikian, 

tetap saja ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik terkait tata 

tertib sekolah yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena terdapat peserta didik yang 

berpikir bahwasanya suatu tata tertib sekolah dibuat untuk dilanggar. Beberapa pelanggaran 

tata tertib sekolah yang sering dilakukan oleh peserta didik diantaranya ialah datang ke 

sekolah terlambat, membolos, memakai seragam yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, 

baju seragam tidak dimasukkan, rambut tidak dipotong rapi, tidak menggunakan atribut 

sekolah dengan lengkap, serta merokok di wilayah sekolah. Melihat berbagai pelanggaran 

tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik, hal ini secara jelas menunjukkan 

ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Tata tertib 

sekolah yang dibuat dengan harapan dapat menertibkan serta mendisiplinkan peserta didik, 

namun pada kenyataannya tidak secara penuh dapat terlaksana. Hal ini terlihat dengan masih 

ditemukannya berbagai pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik.  



4 

 

 

 

Pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik pada 

umumnya lebih dominan terjadi dan dilakukan oleh peserta didik pada jenjang sekolah 

menengah, khususnya jenjang SMA/SMK/MA. Hal ini terjadi disebakan karena pada jenjang 

SMASMK/MA peserta didik berada pada masa remaja dan beranjak dewasa. Masa remaja 

merupakan masa pencarian serta pengenalan jati diri bagi seorang individu. Masa ini 

merupakan masa yang penuh problema. Dalam masa ini tidak sedikit remaja yang mengalami 

kegoncangan yang menyebabkan munculnya emosional yang belum stabil sehingga mudah 

melakukan pelanggaran terkait norma-norma yang ada. 

Berdasarkan kondisi  di atas maka peneliti merasa jika hal ini layak di kaji 

lebih dalam, sehingga calon peneliti terpanggil untuk meneliti mengenai Peranan 

Guru Bimbingan Konseling (BK) dalam mengatasi siswa yang melakukan 

pelanggaran tata tertib sekolah di MA Guppi Samata, Kelurahan Romangpolong, 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 

B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini merupakan batasan calon peneliti agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti. Penelitian ini berjudul Peranan Guru Bimbingan Konseling (BK) 

dalam mengatasi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah di MA Guppi 

Samata, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Maka 

penelitian ini akan difokuskan pada upaya Guru Bimbingan Konseling (BK) dalam 

mengatasi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah di MA Guppi 

Samata. 
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2. Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan pada fokkus penelitian tersebut, deskripsi fokus pada penelitian 

ini adalah: 

 

a. Upaya Guru Bimbingan Konseling (BK) 

 Guru Bimbingan Konseling (BK) berupaya memberian bimbingan konseling 

kepada siswa MA Guppi Samata baik berupa metode, strategi, dan hal-hal yang di 

tempuh dalam mengatasi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah di 

MA Guppi. Sehingga apa yang diberikan kepada siswa dapat merubah tingkah laku 

dan kepribadian siswa menjadi siswa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, 

berprestasi, dan menjadi siswa yang tidak melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. 

b. Hasil Bimbingan Konseling Guru BK  

Hasil bimbingan konseling oleh guru BK dalam mengatasi siswa yang 

melakukan pelanggaran tata tertib sekolah adalah menciptakan lingkungan aman 

untuk siswa, mendengarkan alasan di balik perilaku mereka, membantu siswa 

memahami konsekuensi tindakan mereka, merencanakan strategi pencegahan 

pelanggaran, dan memberikan dukungan berkelanjutan untuk mengubah perilaku 

siswa dan mencegah pelanggaran di masa depan. 

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan yaitu “Bagaimana peranan Guru bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah di MA Guppi 

Samata? 
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Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya yang dilakukan  bimbingan konseling  dalam mengatasi siswa 

yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah di MA Guppi Samata? 

2. Bagaimana hasil yang di dapatkan Bimbingan Konseling dalam mengatasi  

siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah di MA Guppi Samata? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

1. Kaitannya Dengan Buku-Buku 

Berdasarakan judul buku yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini 

yang  menjadi rujukan calon peneliti di antaranya adalah: 

1. Buku Bimbingan Konseling oleh, Giyono, Buku ini menjelaskan tentang 

pengertian bimbingan konseling. Buku ini juga menjelaskan tentang aplikasi 

bimbingan konseling sekolah dan cara memecaka masalah.6 

2. Buku  Konseling Kelompok oleh, Namora Lumongga Lubis Hasnida. Buku ini 

menjelaskan tentang peran dan fungsi konselor, serta menjelaskan bagaimana 

mencegah munculnya masalah.7 

3. Buku Bimbingan Konseling oleh, Fenti Hikmawati. buku ini menjelaskan 

bagaimana penanganan siswa bermasalah di sekolah dengan meunjukkan 

berbagai gejala penyimpagan perilaku dari kategori ringan sampai katgori berat. 

Buku ini juga menjelaskan tentang  pendekatan bimbingan konseling sekolah.8 

 

 

6Giyono, Bimbingan konseling, Cet. 1 (Yogyakarta: Media akademi, 2017), h. 1. 

7Namora Lumongga Lubis Husnida, Konseling kelompok, Cet. 1 (Jakarta: Kencana), h. 57. 

8Fenti hikmawati Bimbingan Konseling, Cet. 5 (akarta: PT Rajagrafindo Persada), h. 11. 
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2. Kaitannya dengan Hasil Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengaan penelitian ini di 

antaranya: 

a. Nur Fadilah, “Metode Bimbingan dan Konseling Dalam Pembinaan Akhlak 

Siswa.” Tujuan dalam penelitian ini di fokuskan pada metode Bimbingan 

Konseling Dalam Pembinaan Akhlak Siswa di Pesantren Madrasah Aliyah Guppi 

Samata.9 Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di 

lakukan oleh peneliti adalah penelitian tersebut fokus metode bimbingan konseling 

dalam pembinaan akhlak siswa sedangkan penelitian yang di lakukan oleh calon 

peneliti adalah  upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi pergaulan 

bebas. 

b. Nur Elma, “Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Pembinaan  Akhlak 

Remaja.” Tujuan dalam penelitian ini adalah upaya bimbingan konselinng islam 

dalam membina akhlak remaja.10Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang di lakukan  oleh peneliti adalah fokus penelitian yaitu berfokus 

pada bentuk pembinaan akhlak remaja sedangakn fokus penelitian yang di lakukan 

calon peneliti yaitu peranan Guru Bimbingan Konseling dalam mengatasi 

pergaulan bebas. 

c. Sugiyanto,” kenakalan remaja dan penanggulangannya”. Tujuan dalam penelitian 

ini adalah penanggulangan kenakalan remaja.11 Adapun perbedaan penelitian 

 
9Nur Fadilah, “Metode Bimbingan dan Konseling Dalam Pembinaan Akhlak Siswa di 

Sekolah Madrasah Aliyah Guppi Samata Gowa” Skripsi (Gowa: Fak Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar, 2020), h. 4. 

10Nur Elma, “Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Pembinaan Akhlak Remaja di 

Desa Bubun Lamba Kecamatan Aggeraja Kabupaten Enrekang” Skripsi (Makassar: fak Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 8. 

11Sugiyanto, “kenakalan remaja dan penanggulangannya di kelurahan Melayu kecamatan Asa 
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terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih berfokus 

pada masalah  tata tertib siswa dan kenakalan remaja sedangkan fokus penelitian 

yang dilakukan peneliti yaitu upaya Guru Bimbingan Konseling  dalam mengatasi 

pergaulan bebas. 

Kajian pustaka yang di paparkan di atas bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan penelitian yang mdilakukan oleh calon peneliti dengan penelitian 

terdahulu. Berdasarkan telaah yang telah calon peneliti  belum di temukan penelitian 

yang mengkaji tentang peranan guru bimbingan konseling dalam mengatasi pergaulan 

bebas pada MA Guppi Samata. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

     1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian ini tepat 

sasaran dan mengungkapkan yang di kemukakan padapembahasan pendahuluan , 

maka perlu di perinci tujuan dan kegunaan penelitian, berikut tujuan dalam 

penelitian: 

a Untuk mengetahui upaya yang di gunakan  Bimbingan Konseling dalam mengatasi 

siswa yang melakukan pelanggara tata tertib sekolah di MA Guppi Samata 

Kelurahan Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

b. Untuk menjelaskan hasil bimbingan konseling dalam mengatasi siswa yang 

melakukan pelanggaran tata tertib sekolah di MA Guppi Samata Kelurahan 

Romangpolong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

 

 

 
Kota Bima” Skripsi (Makassar: Fak Dakwahh dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 8. 
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   2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan teoretis 

 Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan peranan Guru Bimbingan Konseling dalam 

mengatasi ssiwa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, selain itu di 

harapakan dapat dijadikan referensi dan pengembanganpada penelitian yang 

selanjutnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif 

mengenai peranan Guru Bimbingan Konseling dalam mengatasi ssiwa yang 

melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk 

peneliti, Guru Bimbingan Konseling maupun khalayak banyak.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Guru Bimbingan Konseling 

1. Pengertian Guru BK 

Guru bimbingan dan konseling atau istilah lainnya konselor sekolah dalam 

memberikan pengertian antara tokoh yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda 

karena dipandang dari sudut pandang yang berbeda.  

Menurut Ws. Winkell Guru Bimbingan dan Konseling adalah seorang guru 

bidang studi yang telah mendapat pendidikan formal sebagai tenaga pembimbing, 

disamping tetap menjadi tenaga pengajar, ia berkedudukan sebagai tenaga bimbingan 

yang dibawahi oleh penyuluh pendidikan dan bertugas memberi pelayanan bimbingan 

sejauh tidak bertentangan dengan tugasnya sebagai tenaga pengajar.1  

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Guru BK merupakan seorang 

konselor yang bertugas untuk memberikan layanan bimbingan kepada siswa yang 

bermasalah termasuk siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Tujuannya 

untuk memberikan solusi agar tidak terulang lagi perilaku sebelumnya. 

Munculnya layanan bimbingan dan konseling dalam berbagai setting 

kehidupan merupakan respon terhadap pentingnya memfasilitasi perkembangan 

konseling secara optimal. Memfasilitasi secara optimal yang dimaksud adalah proses 

memberi berbagai kemudahan melalui pemahaman diri dan lingkungan yang tepat, 

pengarahan, dan perkembangan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Potensi 

 

1WS. Winkell, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan (Jakarta: Gramedia 

Widiasarana, 1997), h. 181.  



11 

 

yang dimaksud ialah latent power yakni kemampuan yang belum tampak, belum 

terwujud, belum menjadi perilaku nyata, atau belum menjadi prestasi. Bimbingan 

konseling merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu 

perkembangan individu.2 

Bimbingan konseling merupakan dua istilah yang sering dirangkai bagaikan 

kata majemuk. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan bimbingan kadang-kadang 

dilanjutkan dengan kegiatan konseling. Beberapa ahli mengatakan bahwa konseling 

merupakan inti atau jantung hati dari kegiatan bimbingan. Untuk menghindari salah 

paham dalam memaknai kata-kata tersebut, maka terlebih dahulu akan dikemukakan 

pengertian dari masing masing kata menurut para ahli.3 

Adapun menurut beberapa para ahli tentang pengertian bimbingan yakni 

sebagai berikut:  

a. Parson, dalam Jones  

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk 

mempersiapkan individu guna memasuki suatu jabatan dan menyiapkan individu agar 

mencapai kemajuan dalam jabatan.  

b. Mortensen dan Schmuller  

Bimbingan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan pendidikan yang 

membantu menyediakan kesempatan-kesempatan pribadi dan layanan staff ahli 

dengan bagaimana setiap individu dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan 

dan kesanggupan sepenuh-penuhnya sesuai dengan ide demokrasi. 

 
2M Fuad Anwar, Landasan Bimbingan dan Konseling Islam (Yogyakarta, Deepublish, 2019), 

h. 1.  

3Mulyadi, Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Jakarta, Prenadamedia Grup, 

2016), h. 51.   
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c. Shertzer dan Stone  

Mereka mengartikan bimbingan sebagai “process of helping an individual to 

understand himself and his world (proses pemberian bantuan kepada individu agar 

mampu memahami diri dan lingkungannya).”  

d. Sunaryo Kartadinata  

Mengartikan sebagai “proses membantu individu untuk mencapai 

perkembangan optimal.” 

e. Rochman Natawidjaya  

Mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada 

individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat 

memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak 

secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, 

masyarakat, dan kehidupan pada umumnya.4 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pada 

prinsipnya bimbingan merupakan pemberian pertolongan atau bantuan. Bantuan atau 

pertolongan ini merupakan hal pokok dalam bimbingan. Sekalipun bimbingan itu 

merupakan pertolongan, namun tidak semua pertolongan dapat disebut dengan 

bimbingan. Orang yang memberikan pertolongan kepada anak yang jatuh agar 

bangkit, tetapi ini bukan merupakan bimbingan. Pertolongan yang merupakan 

bimbingan mempunyai sifat-sifat lain yang harus terpenuhi. 

Bimbingan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa 

memandang umur (of any age) sehingga anak atau dewasa dapat menjadi objek 

 
4Syamsu Yusuf, dan A. Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung, 

Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6   
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bimbingan. Dengan demikian, bidang gerak bimbingan tidak hanya terbatas pada 

anak-anak atau para remaja, tetapi juga dapat mencakup orang dewasa.5 

Secara istilah konseling berasal dari bahasa Inggris “to counsel” yang secara 

etimologis berarti “to give advice”atau memberi saran atau nasehat.6 Pada dasarnya 

konseling tidak dapat dipisahkan dari bimbingan. Oleh karena itu, Prayitno dan 

Erman Amti mengemukakan pendapatnya tentang konseling yakni: proses pemberian 

bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut 

konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang dihadari 

klien yang bermuara pada transisi masalah yang dihadapi klien.7  

Dalam arti luas konseling adalah segala ikhtiar pengaruh psikologi yang dapat 

diadakan terhadap sesama manusia. Sedangkan dalam arti yang sesungguhnya, 

konseling merupakan suatu hubungan yang sengaja diadakan dengan manusia lain, 

dengan maksud agar dengan berbagai cara psikologi, kita dapat memengaruhi 

beberapa fase kepribadian, sedemikian rupa.8  

Sebagaimana makna bimbingan konseling juga bisa dimaknai dari akronim 

kata konseling sebagai berikut:  

a. K (kontak)  

b. O (orang)  

c. N (menangani)  

d. S (masalah) E (expert/ahli)  

 
5Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Studi Karier (Yogyakarta, Andi Offset, 2010), h. 

6.   

6Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Studi Karier, h. 10.  

7Prayitno dalam Hallen, Bimbingan dan konseling (Jakarta Selatan, Ciputat Press, 2002), h. 9.  

8Koestoer Partowisastro, Bimbingan dan Penyuluhan Disekolah (Jakarta, Erlangga, 1987), h. 

15-16.  
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e. L (laras)  

f. I (integrasi)  

g. N (norma)  

h. G (guna) 9 

Konseling bisa berarti kontak atau hubungan timbal balik antara dua orang 

(konselor dan klien) untuk menangani masalah klien, yang didukung oleh keahlian 

dalam suasana yang laras integrasi, berdasarkan norma-norma yang berlaku yang 

berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien. 

2. Syarat-syarat Guru Bimbingan Konseling  

Mengenai berbicara syarat-syarat apa yang dituntut bagi sesuatu jabatan atau 

pekerjaan, hal ini menyangkut soal analisis jabatan, yaitu menganalisis syarat-syarat 

yang dibutuhkan oleh sesuatu jabatan, agar didapatkan seseorang sesuai dengan 

tuntutan jabatan tersebut. Supaya pembimbing dapat menjalankan pekerjaannya 

dengan sebaik-baiknya, maka pembimbing harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:  

a. Seorang pembimbing harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik dari 

segi teori maupun segi praktik. Segi teori merupakan hal yang penting karena segi 

ini yang menjadi landasan di dalam praktik. Praktik tanpa teori merupakan praktik 

yang ngawur. Segi praktik sangatlah perlu dan penting karena bimbingan dan 

konseling merupakan ilmu yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

(applied science) sehingga seorang pembimbing akan canggung apabila ia hanya 

menguasai teori tanpa memiliki kecakapan di dalam praktik.  

 
9 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada 2007), h. 25.   
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b. Dari segi psikologi seorang pembimbing harus dapat mengambil tindakan yang 

bijaksana jika pembimbing telah cukup dewasa secara psikologis, yang dalam hal 

ini dimaksudkan adanya kemantapan atau kestabilan dalam psikisnya terutama 

dalam hal emosi. 

c. Seorang pembimbing harus sehat jasmani dan psikisnya. Apabila jasmani dan 

psikis tidak sehat maka hal itu akan mengganggu dalam menjalankan tugasnya.  

d. Seorang pembimbing harus mempunyai kecintaan terhadap pekerjaannya dan 

terhadap anak atau individu yang dihadapinya.  

e. Seorang pembimbing harus mempunyai inisiatif yang baik sehingga usaha 

bimbingan dan konseling dapat berkembang ke arah keadaan yang lebih sempurna 

untuk kemajuan sekolah. 

f. Karena bidang gerak tidak terbatas pada sekolah saja maka seorang pembimbing 

harus supel, ramah tamah, dan sopan santun di dalam segala perbuatan nya 

sehingga pembimbing dapat bekerja sama dan memberikan bantuan secukupnya 

untuk kepentingan anak-anak. 

g. Seorang pembimbing dihararpkan mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan 

prinsip-prinsipnya, serta kode etik bimbingan dan konseling dengan sebaik-

baiknya.10 

B. Tinjauan tentang Bimbingan Konseling 

1. Pengertian Bimbingan Konseling 

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris 

“guidance”. Kata “guidance” adalah kata dalam bentuk istilah benda yang dari dari 

istilah kerja “to guidance” artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang 

 

10Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta: Amzah, 2010), h. 4.   
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lain ke jalan yang benar. Secara umum bimbingan ialah bantuan yang diberikan 

secara sistematis pada seseorang atau klien supaya mereka memperkembangkan 

potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi banyak 

permasalahan,sehingga secara mereka bisa menentukan sendiri jalan hidupnya serta 

bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan dilakukan secara 

terus menerus.11  

Istilah konseling berasal dari istilah “counseling” yang berarti memberikan 

saran atau nasehat. Konseling jua mempunyai arti memberikan nasehat atau 

memberikan anjuran kepada orang lain secara tatap muka. Jadi konseling berarti 

pemberian nasehat kepada orang lain secara individual yang dilakukan dengan tatap 

muka. dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan 

kepada  

individu dalam memecahkan problem kehidupannya dengan wawancara, atau 

menggunakan cara-cara yang sinkron dengan keadaan individu yang dihadapi untuk 

mencapai kesejahteraan sosialnya.12 

Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan 

sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Adapun bimbingan menurut Widjaja 

mengatakan bahwa: Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada 

individu yang dilakukan secara berkesinambungan, agar individu tersebut bisa tahu 

dirinya, sehingga ia mampu mengarahkan dirinya, dan dapat bertindak secara aman, 

sinkron dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, 

serta kehidupan pada umumnya. Dengan demikian individu bisa memperoleh 

 
11 Rachman Widjaja, Konsep Bimbingan dan Konseling, h. 2-3. 

12 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta: Amzah. 2010), h. 3. 

 



17 

 

kebahagiaan hidup dan dapat memberikan bantuan seperti kehidupan sebagaimana 

masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan 

diri secara optimal sebagai makhluk sosial.13 

Jika dilihat dari pengertian di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah, 

bahwa bimbingan dalam konteks pendidikan merupakan upaya menyampaikan 

bantuan atau pelayanan khusus pada siswa terhadap permasalahan pendidikan yang 

dihadapinya. Proses ini dilakukan secara sistematis dan mengarahkan pada siswa buat 

secara berdikari mencoba menyelesaikan masalah yang dihadapinya serta bisa 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. “Bimbingan merupakan suatu 

proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan serta berbagi 

kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi serta sosialnya”. 

Mengenai pengertian di atas, bimbingan berwujud bantuan kepada pribadi 

serta memberikan akibat terhadap kehidupan sosial atau suatu perubahan dalam 

dirinya. oleh sebab itu proses bimbingan pada konteks ini tidak identik dengan hadiah 

sumbangan dalam bentuk material, tetapi lebih berorientasi pada pelayanan psikologi 

seorang. 

Sebagaimana Winkel menyatakan bahwa bimbingan artinya merupakan 

“hadiah donasi pada seorang atau pada kelompok orang untuk membuat pilihan-

pilihan secara bijaksana serta dalam mengadakan penyesuaian hidup serta tuntunan-

tuntunan sosisl”.14 

Adapun dari konteks tadi bimbingan diarahkan dengan upaya memediasi 

 

13 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, h. 10 

14 Winkel, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah (Jakarta: PT Grasindo, 1991), h. 

17. 
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seseorang untuk menjawab pertarungan-permasalahan serta kebutuhan hidup yang 

dihadapinya. Sebagaimana di jelaskan di Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 29 

Tahun 1990 wacana pendidikan menengah, “Bimbingan artinya bantuan yang 

diberikan kepada siswa dalam  rangka upaya menemukan pribadi, mengenal 

lingkungan serta merencanakan masa depan.15 Bimbingan adalah upaya yang 

dilakukan untuk menemukan eksklusif maksudnya artinya agar siswa mengenal 

kelebihan, kekurangan, serta kelemahan yang terdapat pada diri siswa agar 

mempermudah siswa dalam membuatkan diri lebih lanjut. 

Selanjutnya istilah konseling berasal dari bahasa Inggris “counseling,” yang 

merupakan bagian dari bimbingan ataupun layanan. Konseling adalah “bantuan yang 

diberikan kepada individu dalam menyelesaikan masalah kehidupannya melalui 

konselor dengan cara wawancara atau cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu 

untuk mencapai kesejahteraan hidup.16” 

Dalam kamus bahasa Inggris “counseling” di kaitkan dengan kata 

“counsel” yang di artikan sebagai berikut: 

a. Nasehat (to obtain counsel) 

b. Anjuran (to give counsel) 

c. Pembicaraan (to take counsel)17 

 

 

15Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan 

Menengah, Pasal 27.  

16Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling 13. . Hamdani Bakran Adz-Dzaky, 

Konseling dan Psikoterapi Islam, (Jogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), h. 179. 

17 Hamdani Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam, (Jogyakarta: Fajar Pustaka 

Baru, 2004), h. 179. 
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Dengan demikian, Konseling akan diartikan sebagai pemberian nasehat, 

pemberian anjuran, dan pembicaraaan dengan bertukar fikiran.18 Konseling 

merupakan serangkaian hubungan langsung dengan individu yang dengan tujuan 

untuk membantu dalam merubah sikap dan tingkah laku seseorang. Konseling 

berhubungan dengan get a way (memberi jalan), leading (memimpin), conduction 

(menuntun), Intruduction (petunjuk) regulation (mengatur), governing (mengarahkan) 

dan advice (menasehati).19 

Uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa konseling merupakan timbal 

balik antara konselor ke klien untuk memecahkan masalah klienbaik melalui 

wawancara dan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi klien agar menjadi 

individu yang mandiri dan mencapai kesejahteraan hidupnya. 

Selanjutnya berdasarkan dari berbagai pengertian bimbingan dan konseling 

di atas, Tohirin dapat merumuskan makna bimbingan dan konseling secara integrasi, 

yaitu: Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang 

sistematis dari pembimbing (konselor) kepada konseling (siswa) melalui pertemuan 

tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya untuk mengungkap masalah 

konseling sehingga mampu melihat masalah sendiri, mampu menerima dirinya 

sendiri sesuai dengan potensinya, dan mampu memecahkan sendiri masalah yang 

dihadapinya.20 

Bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan sebagai proses pemberian 

 

18Winkel, Bimbingan dan Konseling di Instuisi Pendidikan (Jakarta: PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 1197), h. 70. 

19 Hallen A, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Ciputat Persa, 2018), h. 10. 
20 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 2020, h. 

26. 
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bantuan kepada siswa atau individu agar memiliki pemahaman yang benar akan 

dirinya sendiri dan lingkungan sekitar, dapat mengambil keputusan secara optimal 

dalam perkembangannya, serta mampu menghadapi dan memecahkan masalah- 

masalah secara mandiri. Semua demi tercapainya penyesuaian yang sehat dan untuk 

memajukan kesejahteraan hidupnya.21 

Beberapa pengertian di atas terdapat suatu kesimpulan bahwa bimbingan dan 

konseling adalah suatu bagian yang tidak dapat di pisahkan untuk keluar dari suatu 

permasalahan. 

2. Fungsi Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan konseling di Sekolah sangatlah di butuhkan karena bimbingan 

konseling memiliki sejumbal fungsi  lain menjadi berikut: 

a. Fungsi Pemahaman 

Adanya pemahaman terhadap akar dan perkrmbangan ksulitan emosional 

mengarah pada peningkatan kapasitas untuk lebih memilih control rasional daripada 

kebiasaan dan tindakan.22 

b. Fungsi Preventif 

Fungsi preventif yaitu fungsi yang berkaitan menggunakan upaya konselor 

untuk senantiasa mengantisipasi berbagai problem yang mungkin terjadi serta 

berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseling. Melalui fungsi 

ini, konselor memberikan bimbingan pada konseling dengan cara menghindarkan diri 

dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan. Adapun tekhnik yang bisa 

digunakan ialah pelayanan orientasi, informasi serta kelompok. 

c. Fungsi Pengembangan 

 
21 Slameto, Bimbingan di Sekolah, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2022), h. 2. 
22 Zainal Aqib, Konseling Kesehatan Mental, h. 77. 
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fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan konseling yang sifatnya lebih 

proaktif dari fungsi-fungsi lainnya, sebagai akibatnya konselor senatiasa berupaya 

buat membangun lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi 

perkembangan konseling. Konselor personel sekolah lainnya secara sinergi sebagai 

teamwork berkolaborasi atau berkerja sama merencanakan serta melaksanakan 

program bimbingan konseling secara sistematis dan  berkesinambungan 

menggunakan upaya membantu konseling mencapai tugas-tugas perkembangannya. 

Teknik bimbingan yang digunakan disini menggunakan pelayanan isu, diskusi 

kelompok  serta curah pendapat.23 

d. Fungsi Penyaluran 

Fungsi penyaluran artinya fungsi bimbingan konseling dalam membantu 

konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau  studi, serta memantapkan 

penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat dan  keahlian dan   

kepribadian lainnya. Untuk melakasanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama 

menggunakan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. 

e. Fungsi Adaptasi 

Fungsi adaptasi yaitu fungsi yang membantu para pelaksanaan pendidikan, 

ketua sekolah, konselor, serta pengajar untuk menyesuaikan acara pendidikan 

terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan dan  kebutuhan konseling. 

dengan memakai informasi yang memadai tentang konseling, pembimbing atau 

konselor dapat membantu para pengajar dalam memperlakukan konseling secara 

sempurna, baik dalam menentukan serta menyusun materi sekolah, menentukan 

metode dan  proses pembelajaran maupun menyusun bahan pelajaran sesuai 

 
23 Fenti hikmawati, Bimbingan dan konseling, (Jakarta:2017), h. 17. 
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menggunakan kemampuan. 

 

f. Fungsi Penyesuaian 

Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu 

konseling agar bisa beradaptasi dan  lingkungannya secara bergerak maju serta 

konstruktif. 

g. Fungsi Perbaikan 

Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan  konseling untuk membantu 

konseling untuk  dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan serta bertindak. 

Konselor melakukan hegemoni (menyampaikan perlakuan) terhadap konseling 

sebagai pola pikir yang sehat, rasional serta memiliki perasaan yang sempurna 

sehingga dapat mengantarkan mereka pada tindakan atau kehendak yang produktif 

dan  agresif.24 

h. Fungsi Fasilitas 

 Fungsi fasilitas adalah menyampaikan kemudahan pada konseling dalam 

mencapai pertumbuhan serta perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan  

seimbang dari seluruh aspek pada diri konseling. 

i. Fungsi Pemeliharaan 

Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan konseling untuk membantu 

konseling supaya bisa menjaga diri dan  mempertahankan situasi kondusip yang telah 

tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseling agar terhindar dari kondisi 

yang akan menyebabkan penurunan produktifitas diri. pelaksanaan fungsi ini 

diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, serta fakultatif sesuai 

 
24 Fenti hikmawati, Bimbingan dan konseling, h. 19. 
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dengan minat konseling. 

j. Fungsi Penyembuhan  

Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat 

kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli 

yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar 

maupun karier. Teknik yang dapat di gunakan adalah konseling dan remedial 

teaching. Tujuan bimbingan konseling di sekolah agar konselilng dapat: 

1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier serta 

kehidupdn di masa yang akan datang. 

2) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal 

mungkin. 

3) Menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat serta 

lingkungan kerjanya. 

4) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian 

dengan lingkungan sekolah, masyarakat, maupun lingkungan kerja.25 

3. Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Siswa yang 

Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Sekolah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

kelangsungan yang sangat penting bagi manusia, karena dengan pendidikan manusia 

dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik.  Proses pendidikan dapat di lakukan dan 

terjadi di manapun dan kapanpun tampa ada batas usia. Namun di era globalisasi saat 

ini dunia pendidikan sedang di hadapkan dengan berbagai macam tantangan dan 

 

25 Fenti hikmawati,Bimbingan dan konseling, h. 20. 
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permasalahan, diantara permasalahannya adalah sebagaimana kita ketahui bahwa 

timbulnya  berbagaimacam bentuk kenakalan remaja. Remaja yang masih sekolah 

pada umumnya seharusnya difokuskan pada dunia pendidikan dan hal yang 

bermanfaat, namun kenyataan sebaliknya malah melakukan berbagai macam tindakan 

yang tidak terpuji  dan seharusnya mereka tidak melakukan hal tersebut.  

Adapun peran Guru Bimbingan Konseling adalah sebagai berikut:  

a. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu siswa 

dalam memahami, menilai bakat dan minat. 

b. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu siswa 

dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan 

sosial.  

c. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu siswa 

dan mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah 

secara mandiri.  

d. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu siswa dalam 

memahami dan menilai informasi, serta memilih mengambil keputusan karir.  

e. Pengembangan kehidupan beragama yaitu bidang pelayanan yang membantu siswa 

dalam bimbingan rohaninya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-

masing.26 

 

 

 

 
26Departemen Pendidikan, Pedoman Pelaksana Tugas Guru dan Pengawas (Direktorat 

Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan: Departemen Pendidikan Nasional, 

2019), h. 11. 



25 

 

Adapun landasan menurut firman Allah dalam QS Al-Ashar/103:3 

بْرِ  لِحٰتِ  وَتوََاصَوْا باِلْحَق ِ  ەۙ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   اِلَّّ  الَّذِيْنَ  اٰمَنوُْا وَعَمِلوُا  الصّٰ

Terjemahnya: 

 Kecuali orang orang yang beriman yang mengerjakan amal sholeh  dan 

nashat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran.27 

 

Peran bimbingan konseling seperti bimbingan pada umumnya. Artinya, dalam 

mengolah pembelajaran sebagai evaluator dan juga sebagai pelaksana kurikulum. 

Adapin tugas guru bimbingan selain memberikan bimbingan, guru bimingan juga 

masuk kekelas seperti guru mata pelajaran yang lainnya yaitu guru pembimbing 

masuk kelas memberikan motivasi dan arahan kepada siswa. 

4. Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah 

Pelayanan bimbingan konseling di sekolah/ Madrasah merupakan usaha 

membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidipdn sosial, 

kegsistsn belajar serta perencanaan dan pengembangan karier. Pelayanan bimbingan 

dan konseling menfasilitasi pengembangan peserta didik, secara individual, 

kelompok, dan/atau klasikal sesuai dengan kebutuhan, potensi,perkembangan,bakat, 

minat,kondisi, serta peluang-peluang yang di miliki. Pelayanan ini juga membatu 

peserta didik mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang di hadapi. 

Pengembangan kehidipan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu 

peserta didik dalam memahami,menilai dan mengembangakn potensi dan kecakapan, 

bakat, dan minat,serta kondisi sesuai dengan karaktrristik kepribadian dan kebutuhan 

dirinya secara realistik. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan 

 
27 Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahan  (Jakarta:Direktorat jendral 

bimbinganmasyarakat islam direktorat jendral pembinaan syariah, 2018),h.601 
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yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan 

kemanpuan kehidupan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota 

keluarga dan anggota sosial yang luas. Pengembangan kemanpuan belajar yaitu 

bidang pelayanan yang membantu peserta  didik mengembangkan  kemampuan 

belajar dalam rangaka mengikuti pendidikan sekolah/ madrasah dan belajar secara 

mandiri. 

5. Penanganan Siswa Bermasalah di Sekolah 

Ditinjau dari beberapa  sekolah, sangat mungkin di temukan siswa yang 

bermasalah, dengan menunjukkan berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang 

menentang dari kategori ringan sampai dengan berat. Upaya untuk menangani siswa 

yang bermasalah, khususnya yang terkait dengan pergaulan bebas di sekolah dapat di 

lakukan dengan dua pendekatan yaitu, pendekatan kedisiplinan dan pendekatan 

bimbingan konselin 

C. Tata Tertib Sekolah 

1. Konsep Tata Tertib 

Tata tertib berasal dari dua kata yaitu tata dan tertib, yang mana keduanya 

memiliki makna sendiri-sendiri. Kata tata berdasarkan kamus bahasa Indonesia 

memiliki arti sistem, susunan, dan aturan, sedangkan kata tertib sendiri memiliki arti 

peraturan.28 Tata tertib menurut istilah merupakan sekumpulan sistem yang berisi 

sebuah aturan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Indrakusuma dalam buku “Pengantar 

Ilmu Pendidikan” mengatakan bahwa tata tertib merupakan sekumpulan aturan-aturan 

yang dibuat untuk ditaati dalam sebuah situasi maupun sebuah tatanan kehidupan.  

 

28Wisnu Aditiya Kurniawan, Budaya Tertib Siswa di Sekolah (Sukabumi: CV Jejak, 2018).    
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Menurut Suharsimi Arikunto bahwa tata tertib merupakan aturan yang dibuat 

sesuai standar untuk melakukan kegiatan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut 

Amin tata tertib merupakan keadaan yang dibuat sedemikian rupa tujuannya untuk 

melakukan pengendalian diri melalui sikap dan perilaku sehingga mampu membentuk 

lingkungan yang aman dan nyaman.29 

Muhammad Rifa’i dalam bukunya menurut Dekdikbud 1989 tata tertib 

sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan 

yang konsisten (taat asas) dari peraturan yang ada. Menurut Wiratomo, dalam buku 

Muhammad Rifa’i bahwa tata tertib sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar 

proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.30 

Tata tertib dapat diartikan sebagai aturan yang harus dipatuhi setiap warga 

sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Jadi, tata tertib sekolah 

menurut penulis adalah kumpulan aturan- aturan yang harus ditaati, dilaksanakan dan 

dibuat secara tertulis oleh pihak sekolah kemudian disepakati oleh seluruh siswa agar 

terbentuk suasana belajar mengajar yang aman dan tenang. Dengan memberikan 

sanksi (punishment) kepada pelanggar tata tertib. 

Peran tata tertib sangat berarti bagi kehidupan bermasyarakat sesuai bunyi sila 

ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Peraturan- peraturan yang sudah ada 

digunakan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar berjalan dengan stabil. 

Begitu pula halnya sebuah lembaga pendidikan yang kita kenal dengan sekolah. 

Walaupun berbeda-beda dalam setiap sekolah untuk menentukan tata tertibnya, ada 

 
29M.H. Amin, Pendidikan Karakter Anak Bangsa, 2 ed. (Yogyakarta, 2019).    

30Muhammad Rifai, Sosiologi Pendidikan (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2021), hlm 140.    
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banyak kesamaan di masing- masing tata aturan dan tata tertib yang diberlakukan 

sekolah- sekolah. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sebuah ketertiban yang baik, 

maka perlu adanya sebuah pendidikan yang berisikan tentang kesopanan sehingga 

nilai moral dan sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pendidikan moral yang 

memiliki tujuan untuk mewujudkan generasi penerus yang mampu melaksanaan 

keteriban secara baik, maka perlu adanya sebuah tata tertib yang lengkap, yaitu tata 

tertib yang menyangkut segala aspek kehidupan yang harus ditaati, dilaksanakan dan 

dilindungi bersama. Tata tertib ini tidak hanya ditaat oleh satu atau dua orang saja, 

melainkan semua orang yang bersangkutan didalamnya sehingga kedisiplinan mampu 

terwujud dengan baik karena adanya penerapan tata tertib oleh semua komponen 

yang ada didalamnya. 

Namun, kenyataannya masih banyak yang belum mentaati tata tertib yang 

ada. Pelanggaran yang dilakukan tentunya terdapat sanksi yang telah dicantumkan 

didalam tata tertib. Sehingga dengan adanya tata tertib dan takziran atau hukuman 

bagi yang melaukukan pelanggaran diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran 

yang terjadi. Ketika terdapat santri yang melakukan pelanggaran, maka akan 

diberikan takziran atau sanksi yang disesuaikan dengan pelanggaran yang 

dilakukan.31 

2. Tujuan Tata Tertib 

Tata tertib sendiri memiliki sebuah tujuan guna menjaga ketertiban dan 

keamanan. Mentaati tata tertib yang ada merupakan tanggung jawab kita agar 

 
31Rohmat Alimun Taha dan I Nyoman Sujana, “Pengaruh Penerapan Tata Tertib Sekolah 

Terhadap Disiplin Belajar Siswa,” Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol 9 (2021): 247.    
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kehidupan lebih tertata, berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan 

maka hal inilah yang disebut dengan tata tertib. Tujuan tata tertib secara umum agar 

seseorang mengetahui apa hak, tugas dan kewajiban untuk melaksanakannya. Selain 

itu tata tertib yang dibuat berfungsi untuk menegakkan kedisiplinan yang ada dan 

juga bertujuan untuk mengatur sikap dan tingkah laku seseorang yang terkait 

didalamnya. Sebuah tujuan dalam pelaksanaan tata tertib akan terasa sulit jika orang 

dan lingkungan yang ada disekitarnya tidak memberikan dukungan.32 Oleh sebab itu 

lembaga pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan 

tujuan pelaksanaan tata tertib yang ada. Bahkan tata tertib merupakan sebuah aspek 

penting yang sangat dibutuhkan karena akan memberikan dampak yang baik yaitu 

menumbuhkan sikap kedisiplinan. 

Tata tertib juga memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem atau kegiatan yang 

ada di sebuah lembaga bisa berjalan secara terstruktur dan sistematis karena tata tertib 

sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan kondisi yang ada di sebuah lembaga, 

sehingga bisa dilihat sebuah lembaga yang tidak memiliki tata tertib maka akan 

menemukan banyak pelanggaran didalamnya karena tidak ada aturan atau norma 

sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang ada. Secara umum tata tertib sekolah 

mempunyai tujuan utama agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak dan 

kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan 

dengan lancar. Tujuan tata tertib sekolah meliputi beberapa aspek diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Akhlak dan kepribadian siswa melalui penciptaan iklim dan budaya sekolah yang 

kondusif sehingga penciptakan suasana belajar yang baik.  
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b. Membentuk dan membiasakan pelaksanaan nilai- nilai karakter sekolah.  

c. Melatih siswa untuk dapat hidup tertib, disiplin dalam belajar dan berakhlak 

mula.33  

3. Unsur-Unsur Tata Tertib 

Tata tertib memiliki serangkaian aturan yang didalamnya mengharuskan 

seseorang untuk melaksanakannya dan menghindari yang menjadi larangannya, Jika 

seseorang melanggar tata tertib yang ada maka akan menerima sanksi yang telah 

ditentukan. Pada dasarnya tata tertub yang berlaku baik secara umum maupun khusus 

terdapat tiga unsur, yaitu:  

a. Peraturan yang diharuskan untuk dilakukan dan menjadi larangan. 

b. Hukuman atau sanksi menjadi tanggung jawab bagi pelaku yang melakukan 

pelanggaran. 

c. Cara yang digunakan dalam menyampaikan peraturan pada subjek yang 

bertanggung jawab atas tata tertib yang ada.  

4. Tata tertib sekolah  

Tata tertib sekolah termasuk dalam administrasi ko-kurikulum yaitu 

merupakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah untuk menunjang dan 

meningkatkan daya dan hasil guna kegiatan kurikulum.
 
Tata tertib sekolah bukan 

hanya sekedar kelengkapan dari sekolah melainkan merupakan kebutuhan yang harus 

mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait terutama siswa. Sehubungan 

dengan hal tersebut, sekolah pada umumnya menyusun pedoman tata tertib sekolah 

bagi semua pihak yang terkait baik guru, tenaga administrasi, maupun siswa. Isi tata 

 
33Muhammad Rifai, Sosiologi Pendidikan, h. 141.  
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tertib sekolah secara garis besar adalah berupa tugas dan kewajiban siswa yang harus 

dilaksanakan, larangan dan sanksi.34 

 
34Muhammad Rifai, Sosiologi Pendidikan, h. 141.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontektual yang 

menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan sengan situasi yang wajar 

dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.1 

Metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan prilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif 

bertujuan untuk menjelaskan kondisi dan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampel 

bahkan populasi atau sampel sangat terbatas. Jika data sudah terkumpul sudah 

mendalam dan bisa menjelaskan kondisi dan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu 

mencari sampling lainnya.2 

Berdasarkan pada pandangan di atas, maka calon peneliti dalam tulisannya 

dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, atau memberikan penjelasan yang terkait 

berbagai realitas yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati 

peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan ”Peranan Guru 

Bimbingan Konseling dalam mengatasi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib 

sekolah di MA Guppi Samata Kelurahan Romnagpolong, Kecamatan Somba Opu, 

 

1Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 3. 

2Rachmat Kriantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Cet. I ((Jakarta: Kencana, 2009), h. 

56-57. 
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Kabupaten Gowa. 

2. Lokasi Penelitian  

S Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu tempat, pelaku dan 

kegiatannya. Penelitian ini berlokasi di MA Guppi Samata, Kelurahan Romangpolong, 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa  

B. Pendekatan penelitian 

Sukandarrumidi menjelaskan pendekatan penelitian merupakan cara utama 

yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah 

yang diajukan. Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola 

fikir yang digunakan oleh calon peneliti dalam menganalisis sasaran atau dalam kata 

lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek 

yang diteliti sesuai dengan logika ilmu. Adapun yang digunakan oleh calon peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Bimbingan Konseling 

Menuurut shertezer dan stone, bimbingan adalah proses membantu orang-

perorangan untuk memahami dirinya sendiri dan lingkunnngan hidupnya. Konseling 

asalah prosespemberian bantuan yang dilakukan melewati wawancara konseling oleh 

seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedangmengalami suatu masalah (klien) 

yang bermuara kepadateratasinya masalah yang dihadapi klien.3 

Pendekatan bimbingan konseling adalah cara atau metode yang di lakukan 

untuk membantu mengarahkan atau memandu seseorang atau kelompok agar 

menyadari dan mengembangkan potensi dirinya. 

 
3Shertzer B.& Stone S.C. Fundamental of Guedance: (Jakarta, HMC.1976). h. 11. 
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C. Sumber Data  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang 

erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengatasi pergaulan bebas pada 

MA Guppi Samata. Informan kunci Informan kunci dalam penelitian yaitu Nursyamsi 

Dewi Hardiyanti dan informan tambahan yaitu Nurhidayat, Reski Ramadhan, 

Faharuddin, Rendi Febriansyah, Zakirin, Dirga. 

2. Data Sekunder 

  Sumber data sekunder dapat di bagi menjadi: pertama, kepustakaan konseptual 

yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang 

ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. Kedua, kajian kepustakaan 

dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah di terbitkan maupun 

yang tidak di terbitkan dalam bentuk buku maupun majalah ilmiah. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Peneliti berencana menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diselidiki.4 Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila 

sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistematis dapat  

dikontrol keandalan (Reabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).5 

 

4Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi 

Aksar, 2007), h. 70. 

5Husaini Usma dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2008), h. 52. 
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Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

gambaran umum mengenai MA Guppi, selain itu juga untuk mengetahui kualitas 

pergaulan siswa 

2. Wawancara  

 Metode wawancara yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan 

mengumpulkan keterangan secara lisan dari seorang responden secara langsung atau 

bertatap muka untuk menggali informasi dari informan. Wawancara itu dilakukan oleh 

dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun data yang akan diungkapkan 

dalam metode wawancara ini tentunya data yang bersifat valid terhadap penelitian.  

3. Dokumentasi  

Data-data pendukung lain melalui dokumen-dokumen penting seperti dokumen 

lembaga yang diteliti. Di samping itu, foto maupun sumber tertulis lain yang 

mendukung atau penguat juga digunakan untuk penelitian ini.     

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrument penelitian merupakan alat bantu 

dalam mengumpulkan data.6 Adapun instrumen utama penelitian ini adalah calon 

peneliti sendiri, yakni calon peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, 

menganallisis, menafsirkan data hingga pelaporan penelitian. Selain itu dibutuhkan 

instrumen atau alat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan  yang meliputi observasi 

dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, 

alat perekam (recorder) dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.  

 
6Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 68.   
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data merupakan cara untuk mencapai dan mengolah serta 

menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan 

sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang masalah yang diteliti dan 

diolah secara kualitatif deskriptif.7  

Pengelolaan data berguna untuk memecahkan masalah penelitian, data mentah 

yang sudah dikumpulkan akan dipilih dan dibagi menjadi kelompok-kelompok, 

diberikan kategori perkelompok, dimanipulasi sedemikian hingga data akan memiliki 

makna yang akan menjawab sebuah masalah dan berguna untuk menguji suatu 

hipotesis.  

2. Teknik Analisis Data 

 Sesuai pengelolaan data yang dilakukan, maka harus dilakukan analisis dan 

dilakukan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data adalah proses pengelolaan dan 

penyusunan data, mengkategorikan dan penyatuan uraian dasar sehingga bisa 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data.8 Dalam menganalisis data ini, calon peneliti menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, dimana teknik ini dapat digunakan oleh calon peneliti untuk 

menggambarkan, menjelaskan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat 

kualitatif yang telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data Ada tiga 

teknik analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu:  

 
7 Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Kasya, 2007), h. 

246. 

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. I; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2015), h. 102. 
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a. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penulis dapat 

melakukan pemilihan-pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, dan 

transformasi data yang bersumber dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data 

diharapkan agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian, 

dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali 

dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

 Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dengan yang tidak. Lalu 

dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah. Maka penyajian data tersebut 

diharapkan dapat memberikan penjelasan data substantif dan mana data pendukung.  

c. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conclusion Drawing) 

 Penarikan kesimpulan adalah setiap awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan juga di verifikasi selama kegiatan 

berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan yang ada.9 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tehnik pengelolahan dan analisis 

data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu 

penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis 

data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang 

tengah dikerjakan.

 
9Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 

249. 
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BAB IV 

PERANAN GURU BIMBINGAN KONSELING (BK) DALAM MENGATASI 

SISWA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB SEKOLAH 

DI MA GUPPI SAMATA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Manailil Ulum Guppi 

Pesantren pembangunan Ma’had Manailil Ulum Guppi Tk. I Sulawesi Selatan 

Kabupaten Gowa, sejak awal berdirinya telah berperan aktif dalam pembangunan 

pendidikan terutama pendidikan islam. Awal munculnya cita-cita mendirikan 

pesantren pembangunan Ma’had Manailil Ulum GUPPI Tk. I Sulawesi Selatan 

Kabupaten Gowa ini, bersumber pada hasil musyawarah pandam XIV/Hn dengan 

para ulama se  Sulawesi Selatan dan Tenggara yang dihadiri oleh bapak Presiden 

Suharto menjelang PEMILU tahun 1971 yang bertempat di gedung IMMIM 

Makassar, tanggal 15 sampai 17 september 1970. H. Abdul Karim Lawe mengatakan 

bahwa dalam musyawarah tersebut para ulama diberi kesempatan berdialog kepada 

bapak Presiden Suharto, yang pada waktu itu para ulama mengusulkan kiranya di 

Sulawesi Selatan ada Pesantren yang besar, maka bapak gubernur H. Ahmad Lamu 

pada saat ditugaskan untuk mencari pendirian pesantren tersebut.1  

Setelah melalui berbagai upaya serius dengan pemrakarsa, dan akhirnya 

Letnan Kolonel K. S. Mas,ud selaku Bupati Gowa bersedia mengibahkan tanahnya 

sebagai pemerintah pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, tertanggal 31 Maret 1971, 

 

1Profil Pondok Pesantren Manailil Ulum Guppi Samata Tahun 2023. 
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No. Lr. 128/1/2/1971, yang 41 berlokasi di Mala’lang Samata (kini Kelurahan 

Romang Polong) Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Adapun bangunan fisik 

dibangun atas bantuan dari bapak presiden Suharto sebesar Rp. 50 juta yang 

diserahkan kepada GUPPI Tk. I Sulawesi Selatan untuk mengelolahnya dan diterima 

pada tahun 1971.2 

K.H. Abdul Rahman Hilmie sebagai ketua GUPPI Tk. I Sulawesi Selatan dan 

Ust. H. Abdul Karim Lawe sebagai sekretaris GUPPI Tk. I Sulawesi Selatan yang 

juga waktu itu sebagai anggota DPRD Tk. I Sulawesi Selatan. Menurut K H. Abu 

Bakar Paka, bahwa peletakan batu pertama pada hari senin tanggal 07 April 1971 

oleh Mayor Jenderal Soedjono Humardani, yang saat itu. menjabat sebagai Aspri 

(asisten pribadi) Presiden Soeharto. Pesantren ini dibangun oleh GUPPI Tk. I 

Sulawesi Selatan. Jadi yayasan ini bernama Yayasan Pesantren Pembangunan Ma,had 

Manahilil Ulum GUPPI Tk. I Sulawesi Selatan Samata Kabupaten Gowa, yang 

merupakan badan otonom dari GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan 

Islam) konsulat Sulawesi Selatan. Pada awalnya berdirinya yayasan ini yang dipilih 

sebagai ketua yayasan adalah Ketua Partai Golkar pada saat itu, dalam hal ini adalah 

K.H. Abdul Rahman Hilmie dan yayasan ini dibantu oleh Pemerintah dari APBD Tk. 

I Sulawesi Selatan serta santri-santri adalah utusan Daerah Tk II sebanyak 5 orang 

yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.3  

Namun dengan adanya perubahan Sistem Politik yaitu Reformasi tidak 

dibantu lagi oleh pemerintah akan tetapi yayasan ini sudah mandiri dan santri-santri 

pun bukan lagi utusan daerah. Bahkan sebahagian tanahnya mulai diserobot oleh 

 
2Profil Pondok Pesantren Manailil Ulum Guppi Samata Tahun 2023.  

3Profil Pondok Pesantren Manailil Ulum Guppi Samata Tahun 2023.  
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orang luar yang mengaku miliknya: Berdirinya Pesantren Pembangunan Mahad 

Mnahilil Ulum GUPPI TK. I Sulawesi Selatan Samata Kabupaten Gowa tidak 

terlepas dari jasa besar beberapa orang tokoh Diantaranya KH Abdul Rahman Hilmie, 

Ust. H. Abdul Karim Lawe, H.M. Yasin Miala, dan lain-lain.4 Demikianlah sejarah 

singkat berdirinya Pesantren Pembangunan Mahad Manahilil Ulum GUPPI Tk. I 

Sulawesi Selatan Samata Kabupaten Gowa, sampai kini tetap berdiri dan eksis 

berkiprah dalam bidang pendidikan umum dan pendidikan islam, disamping berbagai 

aktivitas lainnya seperti pembangunan dakwah Islamiyah.5 

2. Profil Sekolah 

Nama Sekolah   : MAS GUPPI 

NSM    : 131273060068 

NPS    : 40320454 

Alamat    : Jl. H.M Yasin Limpo No. 42 

Kode Pos   : 

Desa/Kelurahan  : Romang Polong 

Kecamatan/Kota  : Kecamatan Somba OPu 

Kabupaten/Kota  : Kabupaten Gowa 

Provinsi   : Sulawesi Selatan 

Status Sekolah   : Swasta 

Jenjang Pendidikan  : MAS 

SK Pendirian Sekolah  : D / Kw.21/MA/04/2010 

Tanggal SK Pendirian  : 2009-02-24 

 
4 Buku Profil MAS Pondok Pesantren Manailil Ulum Guppi Tahun  2022. 
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SK Izin Operaisonal  : AHU-6916.AH.01.04. tahun 2013 

Tanggal SK Izin Operasional : 2013-10-24 

3. Visi dan Misi MAS Guppi  

a. Visi, 

Visi MAS Guppi yaitu Beriman, bertaqwa, terampil dan unggul dalam  mutu 

b. Misi 

1) Optimalisasi kegiatan proses pembelajaran dan bimbingan 

2) Menciptakan kedisiplinan dalam berbagai dimensi 

3) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

4) Melaksanakan kegiatan keterampilan ekstrakurikuler 

5) Mengoptimalkan kegiatan keagamaan.6 

 

4. Struktur Organisasi MAS Guppi  

Struktur Organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atas unit-unit 

kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Struktur tersebut terdapat 

hubungan antara komponen dan posisi yang ada didalamnya, dan semua komponen 

tersebut mengalami saling bergantungan satu sama lain artinya masing-masing 

komponen di dalamnya akan saling mempengaruhi yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada sebuah organisasi secara keseluruhan.7 Organisasi merupakan suatu 

wadah dimana terdapat dua orang atau lebih dalam mencapai suatu tujuan, tujuan 

tidak akan tercapai manakala struktur organisasinya tidak jelas, maka dibentuklah 

struktur organisasi, berikut srtruktur organisasi MAS Guppi : 

 
6 Buku Profil MAS Pondok Pesantren Manailil Ulum Guppi Tahun  2022. 

7 Irfandi Amir, Metode Dakwah Dalam Pembinaan Keagamaan pada Siswa Tunagraha di 

SLBN Somba Opu Kabupaten Gowa, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin Samata 2021) h. 51. 
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Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Guppi Samata 

NO NAMA JABATAN 

1. Drs. H. Andi Kadir Halid, MRE 
Ketua Yayasan 

2. Prof. Dr. H. M. Hamdar Arraiyah, M. A 
Direktur 

3. DR. H. Abdul Hafid, M. Pd  
Direktur 

4. Muh. Amir M. S. Pd 
Kepala Sekola Mas 

GUPPI 

5. Drs. Lilis Suryani 
Wakamad Kurikulum 

6. Drs. Muhammad Kaddas, M. Pd 
Wakamad Kesiswaan 

7. Patahuddin, S. Pd 
Wakamad Humas 

8. Irmawati, S. Hi 
Kepala Tata Usaha 

Sumber data : Buku Profil MAS Pondok Pesantren Manailil Ulum Guppi Tahun 

2023. 

5. Keadaan Guru dan Pegawai MAS GUPPI 

Jumlah tenaga pengajar dalam hal ini baik Apatur Sipil Negri (ASN) maupun 

honorer di MAS GUPPI.  

  

NO NAMA PENDIDIKAN JABATAN PEGAWAI 

1. 
Muh. Amir M, S. Pd S1 Kepala Sekolah PNS 

2. 
Drs, Muhammad 

Kaddas, M. Pd 

S2 Wakamad 

Kesiswaan 

PNS 
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3. 
Patahuddin, S. Pd S1 Wakamad Humas PNS 

4. 
Drs. Moh. Ismail 

Amin, M. Pd 

S2 Guru PNS 

5. 
Drs. Lilis Suryani,  S1 Wakamad 

Kurikulum 

PNS 

6. 
Agussalim Rakhman, 

S. Pd 

S1 Wali Kelas 10 A HONORER 

7. 
Sri Hendrayani, S. Pd S1 Wali Kelas 11 B HONORER 

8. 
Suriati, S. Pd S1 Wali Kelas 10 B HONORER 

9. 
Ir. Subhan S1 Operator Madrsah HONORER 

10. 
Ahriyani, S. Pd. I S1 Guru HONORER 

11. 
Nurlaili, S. Pd S1 Wali Kelas 12 A HONORER 

12. 
Sitti Nursyida,  SE S1 Wali Kelas 11 A HONORER 

13. 
Anwar Iskar 

Hidayatullah, S. Pd.I, 

M. Pd 

S2 Guru HONORER 

14. 
Irmawati S1 Guru HONORER 

15. 
Firman, S. Pd S1 Guru HONORER 

16. 
Muhammad Sulaiman, 

S. Pd 

S1 Guru HONORER 

17. 
Nurazizah Noerfaizah, 

S.Pd 

S1 Guru HONORER 
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18. 
Jumriana Lestari Nur, 

S. Mat 

S1 Guru HONORER 

19. 
Nurhayati, S. Pd S1 Staf TU HONORER 

20. 
Andi Nurfahmal 

Assegaf, S.Pd 

S1 Guru HONORER 

21 
Ashiyah, S. Pd S1 Guru HONORER 

22. 
Ika Widyastuti, S. Pd S1 Guru HONORER 

23. 
Muh. Arif, S. Hi S1 Guru HONORER 

24. 
Laksamana M. Tate, S. 

Pd 

S1 Guru HONORER 

25. 
Muh. Fachrul Hambali, 

SE 

S1 Pustakawan MA HONORER 

26. 
Muhammad Rais MA Penjaga Sekolah HONORER 

Sumber data  : Buku Profil MAS Pondok Pesantren Manailil Ulum Guppi Tahun 

2023. 

 
Data Jumlah Guru  : 25 
PNS                                         : 5 
Honorer                                   : 20 
Penjaga Sekolah                      : 1 

B. bimbingan konseling (BK) dalam mengatasi siswa yang melakukan pelanggaran 

tata tertib sekolah di MA Guppi Samata 

Upaya Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan serangkaian langkah dan 

strategi yang dijalankan oleh para profesional BK, seperti guru bimbingan konseling, 

psikolog, atau konselor, dalam membantu individu mengatasi berbagai tantangan, 
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masalah, dan pengembangan diri. Upaya BK bertujuan untuk membantu individu 

mencapai kesejahteraan emosional, sosial, akademik, dan pribadi yang lebih baik. Ini 

melibatkan pendekatan yang holistik dan terstruktur, termasuk penyuluhan, konseling 

individu atau kelompok, pemberian informasi dan panduan, pengembangan 

keterampilan sosial dan emosional, serta kolaborasi dengan orang tua atau pihak-

pihak terkait lainnya.  

Bimbingan konselingdi sekolah merupakan proses pemberian bantuan, baik 

berupa nasehat kepada individu maupun kelompok bagi siswa yang sering melakukan 

pelanggaran tata tertib dengan tujuan memperoleh kehidupan yang baik sesuai 

dengan tujuan diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah. Sebagaimana dalam 

Firman-Nya dalam QS,Al-Baqarah/2:30 

ىِٕكَةِ  رَبُّكَ  قاَلَ  وَاِذ  
ضِ  فىِ جَاعِل   ان يِ   ِلِل مَل ٰۤ رَ  ا  ۗخَلِي فةَ   الْ  عَلُ  قاَلوُ ْٓ  فِي هَا اتَجَ 

فِكُ  فِي هَا يُّف سِدُ  مَن   ءَ   وَيسَ  مَاٰۤ نُ  الد ِ دِكَ  نسَُب ِحُ  وَنَح  سُ  بِحَم  لَمُ  انِ يِ ْٓ  قاَلَ   ۗلكََ  وَنقَُد ِ  اعَ 

نَ  لَْ  مَا تعَ لمَُو  . 

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku 

hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau 

hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, 

sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia 

berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.8” 

Upaya BK dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

individu, dan berfokus pada penguatan positif, perubahan perilaku yang sehat, dan 

pengembangan potensi. Tujuan utama dari upaya BK adalah membantu individu 

 
8 Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, H.6 
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meraih keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mampu mengatasi 

masalah, serta memiliki kesejahteraan mental dan emosional yang baik. 

Guru bimbingan konseling (BK) memiliki peran penting dalam mengatasi 

siswa yang sering melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Berikut adalah beberapa 

upaya yang dapat dilakukan oleh guru BK dalam mengatasi tata tertib sekolah: 

Tugas guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam mengatasi siswa yang 

sering melakukan pelanggaran tata tertib sekolah melibatkan pendekatan yang 

holistik dan beragam strategi untuk membantu siswa mengatasi masalah perilaku 

mereka. Berikut adalah penjelasan secara mendetail mengenai upaya guru BK dalam 

mengatasi siswa yang sering melakukan pelanggaran tata tertib sekolah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Melakukan Pendekatan Individual 

Setiap siswa memiliki latar belakang, kebutuhan, dan masalah yang berbeda-

beda. Sehingga dalam hal ini atau dalam mengatasi siswa yang sering melakukan 

pelanggaran tata tertib sekolah Guru BK akan melakukan pendekatan individual 

dengan cara mendengarkan dan berbicara kepada siswa, yang bertujuan agar Guru 

BK dapat memahami faktor-faktor yang mendasari perilaku siswa tersebut dalam 

pelanggaran tata tertib sekolah.  

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nursyamsi Dewi Hardiyanti bahwa upaya 

yang dilakukan oleh Guru BK di MA Guppi Samata ini, kami melakukan 

pendekatan secara individual, di mana ketika kami melakukan pendekatan 

secara individual maka siswa akan merasa lebih nyaman, dan lebih lugas dalam 

menyampaikan masalah dihadapinya sehingga bisa membuat siswa tersebut 

melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Jadi memang kami selaku Guru BK 

selalu melakukan konseling pribadi pada siswa yang bermasalah agar siswa 

merasa lebih nyaman membicarakan masalah mereka.9 

 

9Nursyamsi Dewi Hardiyanti (Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, 

Wawancara, di MA Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.  
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Upaya yang di lakukan guru bmbingan konseling ini sangat di butuhkan untuk 

anak atau siswa karena siswa lebih elegan dan sesuai dengan kebutuhan siswa.  

Sesuai juga yang diungkapkan oleh Pak Nurhidayat selaku guru BK, bahwa 

ketika ada memang siswa yang bermasalah termasuk siswa yang melakukan 

pelanggaran tata tertib sekolah, terlebih dahulu kami menyerahkannya kepada 

Guru BK untuk ditindaklanjuti. Selain karena memang tugasnya dalam 

memberikan bimbingan dan konseling pada siswa, Guru BK juga sebagai 

tempat untuk mencurahkan permasalahan yang dihadapinya, sehingga lebih 

mudah juga diberikan jalan keluar.10  

Lebih lanjut lagi Ibu Nursyamsi Dewi Hardiyanti bahwa kami juga sebagai 

guru memperhatikan mental mereka jika langsung ditindaklanjuti tanpa 

melakukan wawancara atau mengindetifikasi masalah tersebut. Jadi Guru BK 

tidak hanya bertindak sebagai pemberi solusi terhadap permasalahan pada 

siswa tetapi juga memikiran dan memperbaiki mental siswa tersebut.11 

 

Sesuai juga yang diungkapkan oleh siswa yakni Rendy Febriansyah bahwa 

ketika ada siswa yang bermasalah termasuk kami yang melakukan 

pelanggaran, kami biasanya diarahkan ke ruang BK untuk diwawancarai serta 

di identifikasi masalah yang kami hadapi, karena kadang kami juga malu pada 

teman yang lain ketika langsung diberikan sanksi di depan siswa yang lain. 

Lebih lanjut lagi siswa ini mnegatakan bahwa ketika di dalam ruang BK lebih 

tertutup sehingga tidak ada orang yang tahu selai saya dan guru BK.12 

Beberapa hasil wawancara di atas baik dari Guru BK dan siswa itu sendiri, 

dapat dipahami bahwa sebagai upaya guru BK dalam mengatasi siswa yang sering 

melakukan tata tertib sekolah yaitu, guru BK melakukan pendekatan secara individu. 

Peneliti memahaminya bahwa pendekatan individu ini tidak hanya memberikan 

keluasan siswa dalam menceritakan masalahnya tetapi juga memikirkan dampak 

psikologis pada siswa tersebut. 

 
10Nurhidayat (Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, Wawancara, di MA 

Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.  

11Nursyamsi Dewi Hardiyanti (Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, 

Wawancara, di MA Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.   

12Rendy Febriansyah (Tahun), Siswa Kelas 11 MA Guppi, Wawancara, di MA Guppi 

Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.  
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Guru Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran penting dalam 

memberikan bimbingan yang personal. Guru BK akan melakukan evaluasi mendalam 

terhadap siswa yang bersangkutan dengan cara melakukan wawancara pribadi dan 

observasi perilaku yang terjadi pada siswanya. Melalui proses ini, guru BK dapat 

memahami lebih baik faktor pemicu dan latar belakang yang mendasari perilaku 

pelanggaran siswa. 

Setelah identifikasi masalah dilakukan, guru BK akan merancang rencana 

konseling individual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa 

tersebut. Dalam sesi konseling, guru BK akan menciptakan lingkungan yang aman 

dan mendukung, di mana siswa merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah 

mereka. Guru BK akan menggunakan pendekatan mendengarkan aktif untuk 

memahami pikiran, perasaan, dan pandangan siswa terkait perilaku pelanggaran yang 

mereka lakukan. 

Selanjutnya, guru BK akan membantu siswa mengidentifikasi konsekuensi 

dari perilaku pelanggaran dan membantu mereka memahami dampak negatifnya, baik 

terhadap diri sendiri maupun orang lain. Guru BK akan bekerja sama dengan siswa 

untuk mengembangkan strategi penyelesaian masalah dan alternatif perilaku yang 

lebih positif dan adaptif. Selama sesi konseling, guru BK juga dapat membantu siswa 

mengenali potensi kekuatan dan minat mereka, serta merencanakan langkah-langkah 

menuju perubahan perilaku yang lebih baik. 

Setelah diberikan bimbingan individu, tidak dilepas begitu saja tetapi guru BK 

akan terus memantau perkembangan siswa dan memberikan dukungan yang 

berkelanjutan. Pendekatan individual ini melibatkan proses yang berkesinambungan, 

di mana guru BK dan siswa bekerja sama untuk mengatasi masalah pelanggaran 
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dengan membangun pemahaman diri yang lebih dalam, membangun keterampilan 

sosial, dan mengembangkan pola pikir yang positif. Dengan pendekatan ini, 

diharapkan siswa dapat mengatasi perilaku pelanggaran secara berkelanjutan dan 

tumbuh menjadi individu yang lebih baik secara pribadi dan sosial. 

2. Guru bimbingan konseling mengatasi pelanggaran siswa  

Berdasarkan informasi yang diperoleh, guru BK akan membantu siswa untuk 

merumuskan rencana tindakan yang spesifik dan realistis. Rencana ini bisa mencakup 

target perilaku yang harus diubah, langkah-langkah konkret untuk mencapai 

perubahan tersebut, serta dukungan yang dibutuhkan oleh siswa. 

Menurut Ibu Nursyamsi Dewi Hardiyanti selaku Guru BK bahwa dalam 

mengatasi siswa yang selalu melakukan pelanggaran, guru Bimbingan dan 

Konseling (BK) menyusun rencana tindakan yang terstruktur dan 

komprehensif. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan informasi dan data 

terkait perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Guru BK melakukan 

wawancara dengan siswa, berbicara dengan guru-guru lainnya, serta 

berkoordinasi dengan orang tua atau wali siswa untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik tentang akar masalah yang dihadapi oleh siswa 

tersebut.13 

Sesuai yang diungkapkan oleh bapak Nurhidayat selaku guru BK 

bahwa informasi yang terkumpul, guru BK akan menganalisis faktor-faktor 

yang mendasari siswa melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Setelah 

ditelusuri ternyata siswa yang melakukan pelanggatan tata tertib atau yang 

menjadi pemicu siswa selalu pelanggaran yaitu, latar belakang keluarga yang 

broken home, tekanan akademis, masalah sosial, atau isu emosional yang juga 

dapat memengaruhi siswa.14  

Menurut Faharuddin selaku siswa MA Guppi, bahwa guru BK bersama 

dengan guru lainnya akan menyusun tindakan yang cocok dalam mengatasi 

perilaku siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Biasanya 

tindakan yang dilakukan oleh Guru BK maupun sekolah itu yakni 

memberikan surat peringatan pertama kepada kami, lalu surat peringatan 

kedua dan ketiga. Lalu selanjutnya ketika tidak diindahkan arahan dari Guru 

 
13Nursyamsi Dewi Hardiyanti (Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, 

Wawancara, di MA Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.   

14Nurhidayat (Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, Wawancara, di MA 

Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.   
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BK maupun sekolah, maka terakhir biasanya pihak Guru BK melakukan 

pemanggilan orang tua atau wali kami untuk dimintai keterangan lebih 

lanjut.15 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sebagai 

Upaya yang dilakukan oleh Guru BK dalam mengatasi siswa yang melakukan 

pelanggaran yaitu Guru BK menyusun rencana tindakan apa yang cocok diberikan 

kepada siswa. Karena dalam hal ini, kesehatan mental pada siswa juga harus tetap 

dijaga agar keadaan perilakunya tidak semakin memburuk di kemudian hari. 

Selanjutnya peneliti berasumsi bahwa ketika guru BK sangat mengedepankan yang 

namanya humanistik yang di mana guru BK memanusiakan siswa yang bermasalah 

tersebut, sehingga mereka selalu memikirkan tindakan apa yang cocok diberikan 

kepada siswa tersebut. 

Lebih lanjut setelah tujuan telah ditetapkan, guru BK dan Guru akan 

merancang strategi tindakan yang spesifik dan terarah. Ini mungkin melibatkan sesi 

konseling individual, yang di manaa konseling individual ini dapat membantu 

pengembangan keterampilan sosial atau keterampilan manajemen emosi siswa, untuk 

menghindari situasi yang akan memicu perilaku pelanggaran tata tertib selanjutnta. 

Rencana tindakan juga akan mempertimbangkan dukungan dari orang tua, guru, dan 

staf sekolah dalam memberikan lingkungan demi mendukung perubahan siswa yang 

lebih positif. 

Selama penerapan rencana tindakan, guru BK akan terus memantau 

perkembangan siswa dan mengevaluasi perilaku yang ditampilkan oleh siswa 

tersebut. Jika diperlukan, rencana tindakan dapat disesuaikan atau disempurnakan 

berdasarkan respons siswa dan perubahan dalam situasi. Selanjutnya Guru BK juga 

 
15Faharuddin (Tahun), Siswa Kelas 12 MA Guppi, Wawancara, di MA Guppi Samata, pada 

Tanggal 22 Agustus 2023.  
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akan berkomunikasi secara rutin dengan guru lainnya dan orang tua siswa untuk 

memastikan kolaborasi yang berkelanjutan dalam mendukung siswa berperilaku lebih 

positif. 

Lebih lanjut peneliti berasumsi bahwa secara keseluruhan proses ini 

melibatkan pendekatan yang berfokus pada pengembangan pribadi siswa, 

membangun pemahaman diri yang lebih dalam, serta memberikan keterampilan dan 

alat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh siswa. Guru BK akan menjadi 

panduan yang mendukung siswa dalam perjalanan mereka menuju perubahan positif 

yang akan dilakukan oleh siswa, yang bertujuan untuk mengurangi perilaku 

pelanggaran dan membantu siswa tumbuh baik secara pribadi maupun secara sosial. 

3. Memberikan Konseling atau Bimbingan 

Guru BK akan melakukan sesi konseling secara berkala dengan siswa untuk 

membantu mereka menjalankan rencana tindakan, mengevaluasi perkembangan, dan 

memberikan dukungan emosional. Selama bimbingan dan konseling ini berlangsung, 

guru BK juga bisa membantu siswa mengatasi stres, kecemasan, atau masalah pribadi 

lain yang mungkin berkontribusi atau memicu terjadinya pada perilaku pelanggaran 

tata tertib sekolah yang dilanggarnya. 

Ketika memberikan konseling untuk mengatasi siswa yang selalu melakukan 

pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, guru Bimbingan dan Konseling (BK) 

mengambil pendekatan yang berfokus pada pemahaman, pemecahan masalah, dan 

pembentukan perilaku yang positif. Guru BK akan mendekati mendekati siswa pada 

situasi dan kondisi dengan empati dan objektivitas, yang bertujuan untuk 

menciptakan lingkungan di mana siswa merasa didengar dan dipahami.16 

 
16Nurhidayat (Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, Wawancara, di MA 

Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.   
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Sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Nursyamsi Dewi Hardiyanti selaku Guru 

BK bahwa pihak guru BK akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menjelaskan alasan di balik pelanggaran tata tertib sekolah yang 

dilakukannya. Pada proses ini, guru BK akan mendengarkan dengan penuh 

perhatian untuk memahami latar belakang dan faktor pemicu yang mungkin 

memengaruhi perilaku siswa. Setelah didengarkan dan di idientifikasi secara 

cermat permasalahannya Guru BK akan membantu siswa mengidentifikasi 

pola pikir atau emosi yang mungkin mempengaruhi keputusan mereka dalam 

melanggar tata tertib sekolah.17 

Menurut R.A Reski Ramadan. D, bahwa setelah guru BK memberikan 

bimbingan kepada kami, guru BK selanjutnya akan membantu para siswa 

menyadari konsekuensi dari perilaku mereka terhadap tata tertib sekolah, 

termasuk dampaknya terhadap diri kami sendiri, hubungan dengan teman 

sekelas, guru, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dalam hal ini, guru 

BK dan kami para siswa bekerjasama untuk mengembangkan solusi alternatif 

dan tindakan yang lebih positif. Dan hal ini bisa melibatkan pengenalan 

keterampilan manajemen emosi, penyelesaian masalah, dan komunikasi yang 

efektif.18 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Guru BK juga 

dapat membantu siswa merancang rencana tindakan yang konkret untuk menghindari 

perilaku pelanggaran di masa depan. Ini mungkin termasuk pengaturan strategi 

koping ketika menghadapi situasi sulit, serta membangun keterampilan pengambilan 

keputusan yang bijaksana. Selama proses konseling, guru BK akan memberikan 

umpan balik konstruktif dan dukungan positif dalam rangka mendorong perubahan 

perilaku. 

Selain itu, guru BK akan bekerja sama dengan staf sekolah lainnya, seperti 

guru kelas dan kepala sekolah, untuk memastikan konsistensi pendekatan dalam 

menangani perilaku pelanggaran tata tertib. Guru BK juga dapat melibatkan orang tua 

 
17Nurhidayat (Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, Wawancara, di MA 

Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.   

18R.A Reski Ramadan. D (Tahun), Siswa Kelas 10 MA Guppi, Wawancara, di MA Guppi 

Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.   
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atau wali siswa dalam upaya perbaikan perilaku, agar dapat mendukung perubahan di 

lingkungan rumah. 

Dalam keseluruhan proses ini, guru BK bertujuan untuk membantu siswa 

memahami dampak dari perilaku pelanggaran, mengembangkan keterampilan sosial 

dan emosional yang lebih baik, dan membentuk perilaku yang sesuai dengan tata 

tertib sekolah. Pendekatan konseling ini memegang peran penting dalam membantu 

siswa mengatasi masalah dan tumbuh secara positif dalam lingkungan sekolah. 

4. Bimbingan konseling bekerjasama dengan orangtua siswa 

Guru BK akan berkolaborasi dengan orang tua atau wali siswa untuk 

membahas masalah perilaku anak dan mendapatkan masukan dari sudut pandang 

orang tua. Ini memungkinkan penyatuan upaya antara sekolah dan keluarga dalam 

mengatasi masalah perilaku siswa. 

Dalam mengatasi siswa yang selalu melakukan pelanggaran tata tertib 

sekolah, guru Bimbingan dan Konseling (BK) menjalankan kolaborasi yang erat 

dengan orang tua siswa. Guru BK menyadari bahwa dukungan dari orang tua sangat 

penting dalam membantu siswa mengubah perilaku mereka. Pertama, guru BK akan 

mengkomunikasikan masalah yang dihadapi oleh siswa kepada orang tua dengan cara 

yang objektif dan sensitif. Melalui komunikasi terbuka ini, guru BK dan orang tua 

dapat berbagi pemahaman yang sama mengenai masalah yang dihadapi oleh siswa. 

Seperti yang dijelaskan oleh Nursyamsi Dewi Hardiyanti ini bahwa dalam 

mengatasi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, kolaborasi 

dengan orang tua adalah kunci penting. Pertama-tama, kami berkomunikasi 

dengan orang tua secara terbuka. Kami mengadakan pertemuan tatap muka 

atau panggilan telepon untuk berbicara tentang masalah perilaku siswa. 

Tujuannya adalah untuk berbagi informasi dengan orang tua tentang 

pelanggaran yang terjadi dan mendengarkan sudut pandang mereka.19  
 

19Nursyamsi Dewi Hardiyanti (Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, 

Wawancara, di MA Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023 .  
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Selanjutnya, guru BK akan mendengarkan pandangan dan masukan dari orang 

tua mengenai perilaku pelanggaran siswa. Ini membantu dalam memahami konteks 

keluarga dan lingkungan rumah yang mungkin mempengaruhi perilaku siswa di 

sekolah. Guru BK juga dapat meminta saran dan pendapat orang tua mengenai 

strategi yang dapat diterapkan untuk membantu siswa mengatasi perilaku 

pelanggaran. 

Lebih lanjut Nurhidayat selaku Guru BK mengungkapkan bahwa pihak Guru 

BK maupun sekolah mencoba untuk mengkomunikasikan dengan cara yang 

objektif dan sensitif. Kami menjelaskan pelanggaran yang terjadi dan juga 

berbicara tentang latar belakang atau faktor penyebab yang mungkin 

memengaruhi perilaku siswa. Hal ini membantu orang tua memahami konteks 

lebih baik dan mendorong kerjasama dalam menemukan solusi.20 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Guru BK dan 

pihak sekolah memberikan saran dan panduan kepada orang tua mengenai cara 

mereka dapat mendukung anak di rumah. Ini bisa mencakup mengenai pembicaraan 

terbuka, mengajarkan keterampilan manajemen emosi, dan memberikan pengakuan 

positif saat anak melakukan perubahan positif. Kami juga memberikan informasi 

tentang sumber daya atau bahan bacaan yang dapat membantu mereka dalam 

mendukung anak 

Guru BK dan orang tua bisa bersama-sama merumuskan rencana tindakan 

yang konsisten antara sekolah dan rumah. Ini mungkin melibatkan peraturan dan 

konsekuensi yang jelas yang akan diterapkan baik di sekolah maupun di rumah jika 

perilaku pelanggaran terus berlanjut. Dalam rencana ini, tujuan bersama untuk 

membantu siswa mengubah perilaku dan memahami konsekuensinya secara lebih 

mendalam. 

 
20Nurhidayat (Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, Wawancara, di MA 

Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.    
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Kolaborasi ini juga mencakup pembahasan mengenai dukungan dan motivasi 

yang dapat diberikan oleh orang tua kepada siswa di rumah. Guru BK dapat 

memberikan saran kepada orang tua mengenai cara mendukung anak dalam 

mengatasi tantangan, membangun keterampilan sosial, dan mengelola emosi. Orang 

tua juga dapat berkontribusi dengan memberikan perhatian ekstra pada perubahan 

positif yang terjadi pada perilaku anak di rumah. 

Selama proses ini, guru BK akan terus berkomunikasi dengan orang tua, baik 

melalui pertemuan tatap muka, panggilan telepon, atau surat elektronik. Ini 

memberikan kesempatan untuk berbagi perkembangan siswa, melaporkan perubahan 

positif atau tantangan yang mungkin muncul, dan berdiskusi tentang penyesuaian 

rencana tindakan jika diperlukan. 

Kolaborasi antara guru BK dan orang tua merupakan bagian penting dari 

pendekatan komprehensif dalam mengatasi perilaku pelanggaran tata tertib sekolah. 

Dengan bekerja sama, guru BK dan orang tua memiliki peluang yang lebih besar 

untuk membantu siswa mengatasi tantangan, membentuk perilaku yang lebih positif, 

dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran. 

C. Hasil Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Siswa yang Melakukan 

Pelanggaran Tata Tertib Sekolah di MA Guppi  

Hasil dari bimbingan dan konseling pada siswa yang melakukan pelanggaran 

tata tertib sekolah dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang terlibat, tingkat 

keterlibatan siswa, serta efektivitas strategi yang diterapkannya. Namun, ada 

beberapa hasil yang dicapai melalui proses bimbingan dan konseling terhadap siswa 

tang melakukan pelanggaran di sekolah MA Guppi yaitu sebagai berikut: 
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1. Siswa taat aturan 

Melalui konseling, siswa dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam 

tentang dampak dari perilaku pelanggaran terhadap diri mereka sendiri, teman 

sekelas, dan lingkungan sekolah. Dengan bimbingan dan dukungan yang tepat, siswa 

memiliki kesempatan untuk merumuskan alternatif perilaku yang lebih adaptif dan 

positif. Perubahan perilaku positif siswa merupakan salah satu hasil yang diharapkan 

dari bimbingan dan konseling pada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib 

sekolah. 

Menurut Nursyamsi Dewi Hardiyanti selaku Guru BK bahwa melalui proses 

bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK, siswa memiliki 

kesempatan untuk mengalami pergeseran dalam pola pikir, emosi, dan 

tindakan yang mengarah pada perilaku yang lebih baik dan sesuai dengan 

aturan sekolah. Misalnya, seorang siswa yang sebelumnya sering melanggar 

tata tertib dengan mengabaikan jam pelajaran atau konflik dengan teman 

sekelas, dapat mengalami perubahan menjadi lebih disiplin dalam waktu dan 

lebih mampu mengelola emosinya.21 

Nurhidayat selaku Guru BK bahwa pada proses konseling membantu siswa 

mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi dari 

perilaku pelanggaran dan bagaimana perilaku tersebut memengaruhi diri 

mereka sendiri dan orang lain. Siswa akan dibantu untuk mengidentifikasi 

alternatif perilaku yang lebih positif dan adaptif dalam menghadapi situasi 

sulit. Misalnya, seorang siswa yang cenderung agresif dapat belajar 

menggunakan keterampilan komunikasi yang lebih baik untuk mengatasi 

konflik atau frustrasi.22 

Menurut Dirga Ramadan setelah dilakukannya bimbingan dan konseling 

kepada kami, Guru BK selalu mengarahkan kepada kami untuk mengatur 

keterampilan manajemen emosi, seperti mengenali tanda-tanda stres atau 

marah dan menemukan cara untuk mengatasi perasaan tersebut dengan cara 

yang lebih sehat. Perubahan ini membantu siswa untuk merespon situasi 

dengan cara yang lebih bijaksana, menghindari tindakan impulsif atau 

merugikan. 

 
21Nursyamsi Dewi Hardiyanti (Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, 

Wawancara, di MA Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.    

22Nurhidayat (34 Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, Wawancara, di MA 

Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.   
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Sesuai juga yang diungkapkan oleh Muhammad Khaerul Zakirin bahwa 

setelah kami diberikan bimbingan konseling oleh Guru BK, kami selalu 

diarahkan untuk terus mengatur emosi kami, baik di dalam sekolah maupun di 

rumah. Sehingga tidak mudah melakukan perbuatan yang negatif. Kami juga 

diarahkan agar selalu bisa menolak tawaran dari teman atau lingkungan yang 

membuat perilaku yang tidak baik itu muncul. Jadi sebisa mungkin menolak 

ajakan teman yang mengarahkan kita ke hal-hal yang negative salah satunya 

melanggar tata tertib sekolah. 

Seperti yang diungkapkan oleh Faharuddin, terkadang ada teman kami yang 

mengajak kami bolos, mengajak kami tidak masuk belajar, tetapi dengan 

nasehat yang diberikan oleh Ibu/Bapak BK di sekolah untuk tetap menjaga 

kestabilan emosi kami, sehingga kami tidak serta merta mengikuti ajakan 

mereka, malah kami yang mengajak mereka untuk masuk belajar dan tidak 

bolos sekolah. 

Beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa perubahan perilaku 

positif juga dapat melibatkan peningkatan hubungan sosial. Siswa yang sebelumnya 

mungkin merasa terasing atau memiliki konflik dengan teman sekelas dapat 

merasakan perubahan dalam cara mereka berinteraksi. Dengan mendapatkan 

keterampilan sosial yang lebih baik melalui bimbingan dan konseling, siswa dapat 

membangun hubungan yang lebih positif dan saling mendukung di lingkungan 

sekolah. 

Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan perilaku memerlukan waktu 

dan upaya yang konsisten. Hasil positif dari bimbingan dan konseling tidak selalu 

langsung terlihat, tetapi melalui dukungan yang berkelanjutan dari guru BK, guru, 

orang tua, dan lingkungan sekolah yang mendukung, siswa dapat mencapai 

perubahan yang berkelanjutan dalam perilaku mereka, mengarah pada lingkungan 

belajar yang lebih positif dan produktif. 

2. Meninkatkan keterampilan sosial 

Proses konseling membantu siswa mengembangkan keterampilan manajemen 

emosi, komunikasi, serta cara mengatasi konflik dengan cara yang lebih sehat. Ini 



58 
 

 

membantu mereka dalam menghadapi situasi sulit dan menghindari perilaku 

pelanggaran di masa depan. 

Menurut Pak Nurhidayat selaku Guru BK bahwa peningkatan keterampilan 

sosial dan emosional adalah salah satu hasil yang didapatkan dari bimbingan 

dan konseling pada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. 

Melalui proses ini, siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

pemahaman yang lebih baik tentang cara mengelola emosi, berkomunikasi 

secara efektif, dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang sehat dan 

positif.23 

Sesuai juga yang diungkapkan oleh Ibu Nursyamsi Dewi Hardiyanti bahwa 

siswa yang sebelumnya mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi emosi 

negatif, seperti kemarahan atau frustrasi, dapat belajar mengenali tanda-tanda 

emosi tersebut dan menemukan cara-cara untuk mengatasi mereka dengan 

lebih baik. Guru BK melalui konseling membantu siswa mengidentifikasi 

strategi yang sesuai untuk mengendalikan emosi, seperti teknik pernapasan 

atau olahraga relaksasi. Dengan demikian, siswa dapat menghindari respons 

impulsif yang mungkin mengarah pada perilaku pelanggaran.24 

Selain itu, bimbingan dan konseling membantu siswa memahami arti penting 

dari komunikasi yang efektif. Siswa belajar bagaimana mendengarkan dengan penuh 

perhatian, mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka dengan jelas, serta mengatasi 

konflik dengan cara yang konstruktif. Ini membantu siswa dalam berinteraksi dengan 

teman sekelas, guru, dan staf sekolah lainnya secara positif, mengurangi 

kemungkinan adanya konflik atau ketegangan yang bisa memicu perilaku 

pelanggaran. 

Peningkatan keterampilan sosial juga berkontribusi pada perubahan dalam 

cara siswa menjalin hubungan dengan orang lain. Siswa yang sebelumnya mungkin 

cenderung terisolasi atau memiliki konflik seringkali mengalami perubahan dalam 

dinamika hubungan mereka. Dengan mengembangkan keterampilan sosial, siswa 

 
23Nurhidayat (34 Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, Wawancara, di MA 

Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.    

24Nursyamsi Dewi Hardiyanti (24 Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, 

Wawancara, di MA Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.    
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dapat membangun hubungan yang lebih positif, mendukung, dan saling menghormati 

dengan teman sekelas dan individu lain di lingkungan sekolah. 

Secara keseluruhan, peningkatan keterampilan sosial dan emosional 

memungkinkan siswa untuk menghadapi tantangan dan situasi yang kompleks 

dengan cara yang lebih adaptif. Mereka dapat belajar mengatasi stres, mengelola 

konflik, dan berinteraksi dengan cara yang lebih positif. Hasil ini tidak hanya 

berdampak pada perubahan perilaku siswa di sekolah, tetapi juga berpotensi 

membantu mereka mengembangkan keterampilan yang akan bermanfaat dalam 

berbagai aspek kehidupan di masa depan. 

3. Meningkatan Pemahaman Diri Siswa 

Siswa dapat lebih memahami faktor pemicu di balik perilaku mereka, baik itu 

tekanan akademis, masalah keluarga, atau faktor emosional lainnya. Ini membantu 

siswa mengenali pola pikir atau emosi yang mungkin memicu pelanggaran dan 

memberi mereka kesempatan untuk bekerja pada perubahan ini. 

Peningkatan pemahaman diri siswa adalah salah satu hasil penting dari 

bimbingan dan konseling pada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. 

Melalui proses ini, siswa memiliki kesempatan untuk lebih mendalam memahami 

motivasi, nilai-nilai, pola pikir, serta emosi yang mendasari perilaku mereka. Guru 

BK membantu siswa dalam merenung dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi pilihan tindakan mereka. 

Dalam sesi konseling, siswa diajak untuk memeriksa akar masalah yang 

mungkin berkontribusi pada perilaku pelanggaran mereka. Guru BK membantu siswa 

untuk menghubungkan antara perasaan, pikiran, dan tindakan mereka, sehingga siswa 

dapat mengidentifikasi pola perilaku yang mungkin tidak sehat atau merugikan. Hal 
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ini membantu siswa menyadari dampak dari perilaku pelanggaran terhadap diri 

mereka sendiri dan orang lain. 

Peningkatan pemahaman diri juga melibatkan refleksi terhadap nilai-nilai, 

kepercayaan, dan tujuan pribadi siswa. Siswa dapat merenung tentang apakah 

perilaku pelanggaran sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut atau apakah 

bertentangan dengan tujuan yang ingin mereka capai dalam pendidikan dan 

kehidupan mereka secara keseluruhan. Dalam proses ini, siswa dapat 

mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. 

Guru BK juga berperan dalam membantu siswa mengenali potensi kekuatan 

dan bakat yang dimiliki. Dengan memahami diri mereka lebih dalam, siswa dapat 

memfokuskan energi dan usaha mereka dalam pengembangan keterampilan yang 

positif dan konstruktif. Ini memberi mereka alternatif untuk mengatasi tantangan dan 

frustrasi yang mungkin sebelumnya diungkapkan melalui perilaku pelanggaran. 

Peningkatan pemahaman diri juga berdampak pada peningkatan rasa tanggung 

jawab dan akuntabilitas. Siswa belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan 

mereka, mengakui kesalahan, dan berusaha memperbaiki perilaku. Ini mendorong 

perkembangan integritas dan kemauan untuk mengubah pola perilaku yang tidak 

sehat. 

Secara keseluruhan, peningkatan pemahaman diri memungkinkan siswa untuk 

menjalani proses refleksi yang mendalam, mengenali faktor penyebab di balik 

perilaku pelanggaran, dan mengarahkan mereka menuju perubahan positif. Dengan 

memahami diri mereka lebih baik, siswa dapat membuat pilihan yang lebih bijaksana 

dan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup mereka. 
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4. Peningkatan Keterlibatan orang Tua Siswa 

Melalui komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua, siswa dapat merasakan 

dukungan yang konsisten antara lingkungan sekolah dan rumah. Orang tua yang 

terlibat dalam proses ini dapat memberikan motivasi dan pengawasan tambahan di 

luar lingkungan sekolah. 

Menurut Pak Nurhidayat selaku Guru BK bahwa peningkatan keterlibatan 

orang tua siswa adalah salah satu hasil penting dari bimbingan dan konseling 

pada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Proses ini 

menciptakan jalur komunikasi yang kuat antara sekolah dan rumah, membawa 

orang tua ke dalam kolaborasi yang aktif dalam mendukung perubahan positif 

perilaku anak mereka.25 

Menurut Ibu Nursyamsi Dewi Hardiyanti dengan melalui komunikasi terbuka 

antara guru BK dan orang tua, orang tua mendapatkan pemahaman yang lebih 

baik tentang perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh anak mereka di 

sekolah. Mereka juga mendapatkan wawasan tentang faktor penyebab dan 

potensi konsekuensi dari perilaku tersebut. Hal ini membantu orang tua untuk 

memiliki perspektif yang lebih lengkap dan mendalam tentang tantangan yang 

dihadapi oleh anak mereka.26 

Sesuai juga yang diungkapkan oleh Muh. Khaerul Zakirin bahwa, setelah 

dilakukannya kerjasama orang tua kami bersama Guru BK, orang tua kami 

selalu memberikan peringatan dan nasehat di rumah agar tidak melakukan 

perbuatan negatif lagi, apalagi sampai dipanggil orang tua.27 

Sesuai juga yang diungkapkan oleh Rendy Febriansyah bahwa orang tua kami 

selalu memberi pesan kepada kami agar selalu menjaga nama baiknya. Lebih 

lanjut, orang tua juga selalu berpesan bahwa pilihlah teman pergaulan yang 

baik sehingga bisa juga mengajakmu dalam kebaikan.28 

Selanjutnya, R.A Reski Ramadhan juga mengungkapkan bahwa Guru BK dan 

Orang tua bekerjasama dalam mengikuti perkembangan kami, baik disekolah 

 
25Nurhidayat (34 Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, Wawancara, di MA 

Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.    

26Nursyamsi Dewi Hardiyanti (24 Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, 

Wawancara, di MA Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.    

27Nurhidayat (34 Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, Wawancara, di MA 

Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.    

28Rendy Febriansyah (16 Tahun), Siswa Kelas 2 MA Guppi, Wawancara, di MA Guppi 

Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.    
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maupun di rumah. Lebih lanjut, orang tua kami lebih protektif terhadap kami 

karena mereka tidak ingin ke sekolah lagi kalau hanya dipanggil karena 

anaknya bolos sekolah, tidak masuk belajar dan tidak mengerjakan tugas.29 

Beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam proses ini, 

guru BK memberikan panduan kepada orang tua tentang cara mereka dapat 

mendukung perubahan perilaku anak di rumah. Ini bisa mencakup strategi koping 

yang dapat diterapkan dalam lingkungan rumah, memberikan perhatian ekstra 

terhadap perubahan positif yang terjadi pada anak, serta mengaktifkan pembicaraan 

terbuka tentang masalah-masalah yang mungkin timbul. 

Peningkatan keterlibatan orang tua juga membantu dalam mengukur sejauh 

mana rencana tindakan yang disusun dalam sesi konseling berjalan dengan baik. 

Orang tua dapat memberikan umpan balik tentang perkembangan anak mereka di luar 

lingkungan sekolah, sehingga guru BK dapat mengukur efektivitas strategi yang 

diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. 

Selain itu, keterlibatan orang tua dapat memberikan dukungan tambahan bagi 

siswa. Anak-anak merasa didukung ketika mereka tahu bahwa baik sekolah maupun 

rumah memiliki ekspektasi yang konsisten terhadap perilaku yang diharapkan. Orang 

tua yang terlibat secara aktif juga memberikan motivasi bagi siswa untuk 

memperbaiki perilaku mereka dan merasa bahwa perubahan positif yang mereka 

upayakan mendapatkan apresiasi. 

Secara keseluruhan, peningkatan keterlibatan orang tua siswa menghasilkan 

dukungan yang kokoh dan konsisten dalam upaya mengatasi perilaku pelanggaran 

tata tertib sekolah. Kolaborasi antara sekolah dan rumah menciptakan lingkungan 

yang mendukung pertumbuhan dan perubahan positif bagi siswa, serta membantu 

 
29R.A Reski Ramadhan (15 Tahun), Siswa Kelas 1 MA Guppi, Wawancara, di MA Guppi 

Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.    



63 
 

 

mereka menghadapi tantangan dengan keterampilan yang lebih baik dan dukungan 

yang luas. 

5. Peningkatan Prestasi Akademik 

Dengan mengatasi perilaku pelanggaran, siswa dapat lebih fokus pada 

pembelajaran dan pencapaian akademis. Meningkatnya konsentrasi dan keterlibatan 

dalam lingkungan belajar dapat berkontribusi pada peningkatan prestasi. 

Menurut Pak Nurhidayat bahwa sangat penting untuk diingat bahwa hasil dari 

bimbingan dan konseling tidak selalu instan dan dapat berbeda untuk setiap siswa. 

Beberapa siswa mungkin memerlukan waktu lebih lama daripada yang lain untuk 

mencapai perubahan yang signifikan. Dukungan berkelanjutan dari guru BK, guru, 

orang tua, dan lingkungan sekolah yang mendukung akan menjadi faktor penting 

dalam mencapai hasil yang positif dan berkelanjutan.30 

Sesuai juga yang diungkapkan oleh Pak Muh. Amir bahwa peningkatan 

prestasi akademik siswa adalah salah satu hasil positif yang dapat dicapai 

melalui bimbingan dan konseling pada siswa yang melakukan pelanggaran 

tata tertib sekolah. Proses ini tidak hanya berdampak pada perubahan perilaku 

siswa di lingkungan sekolah, tetapi juga pada kemampuan mereka dalam 

menghadapi tantangan akademik dengan lebih baik.31 

Selanjutnya Ibu Nursyamsi Dewi Hardiyanti mengungkapkan bahwa melalui 

bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Guru BK, siswa dapat 

mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan fokus yang lebih baik. 

Mereka belajar mengidentifikasi prioritas dalam pembelajaran dan mengatur 

jadwal studi yang efektif. Dengan mengurangi perilaku pelanggaran, siswa 

memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk berfokus pada pembelajaran, 

tugas-tugas, dan pekerjaan sekolah lainnya.32 

 
30Nurhidayat (34 Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, Wawancara, di MA 

Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.    

31Muh Amir (52 Tahun), Guru MA Guppi, Wawancara, di MA Guppi Samata, pada Tanggal 

22 Agustus 2023.    

32Nursyamsi Dewi Hardiyanti (24 Tahun), Guru Bimbingan dan Konseling MA Guppi, 

Wawancara, di MA Guppi Samata, pada Tanggal 22 Agustus 2023.    
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Peningkatan keterampilan sosial dan emosional juga berkontribusi pada 

peningkatan prestasi akademik. Siswa yang mampu mengelola emosi dan konflik 

dengan baik cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih stabil. Mereka 

mampu bekerja sama dengan teman sekelas dan guru dalam proyek-proyek 

kelompok, serta lebih mampu menghadapi ujian atau tugas-tugas sulit tanpa stres 

berlebihan. 

Selain itu, bimbingan dan konseling juga membantu siswa untuk 

mengembangkan keterampilan belajar yang lebih baik. Guru BK dapat memberikan 

strategi belajar yang efektif, teknik pengelolaan stres sebelum ujian, dan metode 

memecahkan masalah akademik. Siswa yang sebelumnya mungkin cenderung 

menyepelekan tugas-tugas atau tidak memiliki kepercayaan diri dalam kemampuan 

mereka, dapat merasa lebih termotivasi dan siap untuk mengatasi tantangan belajar. 

Dengan perubahan perilaku yang positif dan peningkatan keterampilan 

akademik, siswa dapat mencapai prestasi yang lebih baik di sekolah. Mereka mampu 

memanfaatkan potensi mereka dengan lebih baik, meningkatkan partisipasi dalam 

pembelajaran, serta mampu menghadapi ujian dan tugas dengan lebih percaya diri. 

Peningkatan prestasi akademik tidak hanya mencerminkan perubahan dalam pola 

perilaku siswa, tetapi juga hasil dari dukungan komprehensif yang diberikan oleh 

guru BK dalam membantu mereka mengatasi pelanggaran tata tertib sekolah. 
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