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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا 

 ba b be ب

 ta t te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim j je ج

 h}a h} ha (dengan  titik di bawah) ح

 kha kh kadan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف 

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل 

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ـه 

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 

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

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: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A اَ 

 Kasrah I I ا  

 d}amah U U ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah danya>’ Ai a dan i ىَىْ  

 fath}ah danwau Au a dan u ىَـوْ 

HarakatdanHuruf Nama 
HurufdanTan
da 

Nama 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas ...اَ      ...ىَ

 Kasrah danya>’ i> i dan garis di atas ىى
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Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رمََى

 qi>la : ق يْلَ 

 yamu>tu : يََ وْت  

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliteras untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapatharakatfath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkanta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal :  رَوْضَة  الْْطَْفَال  

لةَ    al-madi>nah al-fa>d}ilah :  الَْمَد يْـنةَ  الْفَاض 

 al-h}ikmah :   الَْْكْمَة  

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydi>d dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf  

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana: ربََّناَ 

 d}amah danwau u> i dan garis di atas  ى و 
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 <najjaina: نَََّيـْناَ 

 al-haqq : الَْْقَ  

 nu“ima : ن ـع  مَ 

 aduwwun‘ : عَد و  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah    ى ي    maka 

ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : عَل ي  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)‘ : عَرَ ب   

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال(alif lam 

ma‘arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukanasy-syamsu) : الَشَّمْس  

 al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) : الَزَّلْزلَةَ  

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة  

 al-bila>du : الَْب لادَ  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlakub agi hamzah yang 

terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contoh: 

 <ta’murun :  تََْ م ر وْنَ 

 ‘al-nau : الَنّـَوعْ  

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أ م رْت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim  Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim 

dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam 

tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak 

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

Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi>Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnahqabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

berkedudukan sebagaimud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billa>hبِ  للهdi>nulla>h:  د يْن  الله  

Adapunta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
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ْ رَحْْةَ   الله  ه مْ فِ    :hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

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

sama juga berlaku untuk huruf awal darijudul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwalabaitinwud}i‘alinna>silallaz\i> bi Bakkatamub a>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> (bapakdari) 

sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftarreferensi. Contoh: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah: 

swt.   = subh}a>nahu>wa ta‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahi rtahun (untuk orang yang masi hhidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah /2: 4 atau QS A<l ‘Imra>n /3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulismenjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama   : Pebrianti A. 

NIM   : 20100113146 

Judul  : Perundungan di Sekolah (Studi Kasus pada Madrasah Tsanawiyah  

   GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba) 

 
 

Skripsi ini membahas tentang dampak bullying bagi perkembangan kepribadian 

peserta didik di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. Adapun tujuan penelitian, yaitu: 1) Menggambarkan 

bentukbentuk kasus bullying yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 2) Mengetahui penyebab terjadinya kasus 

bullying di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba. 3) mengetahui dampak bullying bagi perkembangan kepribadian peserta 

didik di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba. 4) mengetahui langkah-langkah solutif pihak Madrasah Tsanawiyah 

GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba untuk menanggulangi 

bullying.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologis. Sumber datanya adalah kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah GUPPI 

Lembanna, guru BK, korban bullying, pelaku, dan orang tua pelaku bullying itu 

Sendiri. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi serta dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

Kesimpulan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dari data yang berhasil dikumpulkan, 

dapat diketahui bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi yaitu: a. bullying fisik b. 

bullying verbal, c. bullying psikis 2) Adapun ragam terjadinya kasus bullying 

dipengaruhi empat factor yaitu keluarga, lingkungan pergaulan, tayangan dan media, 

dan iklim sekolah. 3) Dampakdampak bullying bagi perkembangan peserta didik yaitu 

dampak bullying bagi korban, dampak bullying bagi pelaku, dampak bullying bagi 

saksi. 4) Langkah-langkah soluktif pihak madrasah untuk menanggulangi bullying 

yaitu mencari tahu penyebab terjadinya kasus bullying, memberikan hukuman 

(punishment), memberikan edukasi tentang bahaya bullying, menjalin kerja sama 

antara guru dengan orang tua siswa.  

Setelah peneliti mengemukakan kesimpulan di atas, maka berikut ini peneliti 

akan  mengungkapkan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus 

sebagai kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 1) Pihak sekolah 

terutama para guru, sebaiknya meningkatkan pemahaman mengenai bullying sehingga 

dapat mengetahui, mencegah maupun menangani bullying sedini mungkin. 2) 

Sebaiknya guru bertindak lebih responsif ketika mendapatkan kasus bullying. 3) 

Sebaiknya guru memberikan edukasi mengenai bahaya bullying demi meminimalisir 
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terjadinya kasus bullying lanjutan. 4) Pihak sekolah sebaiknya mengoptimalkan kinerja 

guru BK agar lebih mudah menangani kasus-kasus kekerasan di sekolah maupun 

pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh peserta didik. 5) Para orang tua hendaknya 

menjadi panutan yang bersifat positif bagi anak serta menciptakan hubungan yang baik 

antar anggota keluarga. 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 dijelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana  

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.1 

Guna mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kondisi belajar yang kondusif, 

aman, dan nyaman serta jauh dari berbagai tindakan yang mungkin dapat 

membahayakan diri peserta didik. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa 

“Anak di dalam dan di luar lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan 

kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temanya di dalam 

sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.”2 

Masyarakat dewasa ini sering dikejutkan dengan berbagai kasus mengenai 

kekerasan dalam dunia pendidikan. Media massa kontemporer sering memuat 

permasalahan sosial yang menjadikan anak sebagai korban. Permasalahan sosial 

tersebut misalnya bullying (perundungan) yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini 

 

1Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h.3. 

2Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Balai Pustaka, 2012) h.4. 
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sangat menyedihkan, mengingat anak seharusnya mendapatkan keamanan dan 

kenyamanan di lingkungan sekolah. 

Ada banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks 

lain (tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual). Namun, di sini konteksnya akan 

dibatasi dalam school bullying. School bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan 

berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok peserta didik yang memiliki kekuasaan 

terhadap peserta didik/siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti 

orang tersebut. Umumnya orang lebih mengenalnya dengan istilah-istilah seperti 

pengucilan, perpeloncoan, intimidasi dan lain-lain. Istilah bullying sendiri memiliki 

makna lebih luas, mencakup berbagai bentuk penggunaan kekuasaan atau kekuatan 

untuk menyakiti orang lain sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak 

berdaya.3 Dalam bahasa Indonesia, secara etimologi kata bully berarti penggertak, 

orang yang mengganggu orang lemah. Istilah bullying  dalam bahasa Indonesia bisa 

menggunakan menyakat (berasal dari kata sakat) dan pelakunya (bully) disebut 

penyakat. Menyakat berarti mengganggu, mengusik, dan merintangi orang 

lain.4Bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam 

aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh 

seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, 

dan dilakukan dengan perasaan senang.5 

 

 3Amy Huneck, YayasanSemai Jiwa Amini (SEJIWA), Bullying: MengatasiKekerasan di 

SekolahdanLingkunganSekitarAnak(Jakarta: Grasindo, 2008), h. 11. 

4Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2012), h. 12. 

 5PonnyRetnoAstuti, 3 Cara Meredam Bullying (Jakarta: GramediaWidasarana Indonesia, 

2008), h.3. 



3 
 

 

Korban yang dibullibiasanya anak yang pendiam dan anak yang susah bergaul 

dengan teman di sekitarnya. Bullying terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab 

yaitu, perbedaan ekonomi, agama, gender, tradisi dan kebiasaan senior untuk 

menghukum juniornya. Juga adanya perasaan dendam dan iri hati, adanya semangat 

untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik dan daya tarik seksual. Selain itu, 

pelaku melakukan bullying untuk meningkatkan popularitasnya di kalangan teman 

sepermainannya (peergroup).6Bullying bisa terjadi karena adanya tradisi senioritas 

seperti senior yang lebih menguasai lingkungan di sekolah atau tempat bermain. Jika 

senior berkata atau bertindak, maka junior hanya dapat menuruti serta mengikuti 

peraturan tersebut. 

Tindakan kekerasan (bullying) yang dialami anak-anak adalah perlakuan yang 

akan berdampak jangka panjang dan akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah 

hilang dari ingatan anak yang menjadi korban. Dampak yang dialami anak-anak yang 

menjadi korban tindak kekerasan biasanya kurangnya motivasi atau harga diri, 

mengalami problem kesehatan mental, mimpi buruk, merasa ketakutan, dan tidak 

jarang tindak kekerasan terhadap anak juga berujung kepada terjadinya kematian 

korban.7 

Korban bullying biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, berasal dari 

keluarga miskin, anak yang mengalami cacat fisik, berasal dari keluarga yang broken 

home (perceraian orang tua) atau keluarga yang menikah dini sehingga menyebabkan 

belum matangnya proses pemikiran secara psikologis.8 Sedangkan anak yang menjadi 

 

 6PonnyRetnoAstuti, 3 Cara Meredam Bullying (Jakarta: GramediaWidasarana Indonesia, 

2008), h.3.  

 7BagongSuyanto, MasalahSosialAnak(Jakarta: KencanaPrenanda Media Group 2010), h. 102. 

 8Abu Huraerah, Kekerasanterh adapAnak(Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), h. 49. 
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pelaku bullying cenderung memiliki permasalahan dengan keluarganya, misalnya 

orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan dan anak tersebut akan 

mempelajari dan meniru perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang 

terjadi pada orang tua mereka. Kemudian menirukannya kepada teman-temannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan salah seorang peserta 

didik, terungkap beberapa kasus yang terjadi pada peserta didik di Madrasah 

Tsanawiyah GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Kasus yang 

sering terjadi adalah seorang peserta didik bertindak sebagai bos kepada adik kelasnya, 

bahkan kepada teman sekelas yang menurutnya lebih lemah. Layaknya seorang bos, 

peserta didik ini selalu memerintah seenaknya. Bentuk ancaman atau pemalakan sering 

terjadi, seperti meminta makanan, uang, minta dibuatkan tugas sampai saat ujian minta 

diberikan contekan. Kasus yang lain yaitu berupa ejekan kepada teman-temannya, 

sampai teman yang diejek menangis. Selain itu juga terjadi kebiasaan untuk memanggil 

temannya dengan nama orangtuanya atau bukan nama peserta didik yang sebenarnya 

dengan maksud untuk melecehkan. Tak hanya itu, pelaku juga sering melakukan aksi 

memukul korbannya. Bahkan, juga terjadi aksi saling menyindir lewat media sosial 

oleh dua orang siswi, yang kemudian menyebabkan pertengkaran dan berujung 

perkelahian di sekolah. Islam 

melarangkerasdansangattidakmenganjurkanuntukmerendahkan orang lain. Allah 

berfirmandalam QS al-Hujurāt/49: 11. 

َٰٓأيَُّهَا  ن  يَ  نۡهُمۡ وَلََ نِسَآَٰءٞ م ِ َٰٓ أنَ يكَوُنُواْ خَيۡرٗا م ِ ن قوَۡمٍ عَسَى  ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لََ يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ م ِ

بَِّۖ بِئۡسَ ٱلِِ
اْ أنَفُسَكُمۡ وَلََ تنََابزَُواْ بِٱلۡۡلَۡقَ   وَلََ تلَۡمِزُوَٰٓ

نۡهُنََّّۖ َٰٓ أنَ يكَنَُّ خَيۡرٗا م ِ سۡمُ  ن ِسَآَٰءٍ عَسَى 

لِمُونَ  ٱلۡفُسُوقُ 
ئِكَ هُمُ ٱلظَّ 

َٰٓ نِِۚ وَمَن لَّمۡ يَتبُۡ فَأوُْلَ  يمَ     .بعَۡدَ ٱلِۡۡ

Terjemahnya: 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik 
dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 
lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka 
mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 
mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 
sesudah iman dan barangsiapa yang tidakbertobat, maka merekaitulah orang-
orang yang zalim.9 

Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapahal yang harus dihindari untuk 

mencegah timbulnya pertikaian, yaitu Allah dengan jelas melarang hamba-Nya 

mengejek atau mengolok-olok orang lain dengan sengaja dan ini akan menimbulkan 

pertikaianantar sesamamanusia, larangan ini menggunakan bentuk kata yang 

mengandung makna timbal balik, karena gelar buruk biasanya disampaikan secara 

terang-terangan dan dengan unsur kesengajaan. 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi atau pembatasan terhadap 

Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

 

9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: CV. Cordoba Internasional 

Indonesia, 2013), h. 516. 

tujuan penelitian yang akan dilakukan agar hasil penelitian dapat terarah. Jadi, focus 

penelitian ini yaitu: 

a. Bentuk-bentuk kasus perundungan yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah GUPPI

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi 

lebih lanjut perilaku school bullying yang ada di Madrasah Tsanawiyah GUPPI 

Lembanna  Kecamatan  Kajang  Kabupaten  Bulukumba,  dengan  judul: 

“Perundungan  di  Sekolah  (Studi  Kasus  pada  Madrasah  Tsanawiyah  GUPPI 

Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan focus penelitian di atas maka dapat dideskripsikan yaitu: 

b.  Sebab  terjadinya  kasus  perundungan di  Madrasah  Tsanawiyah  GUPPI 

Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

d. Langkah-langkah solutif pihak Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba untuk menanggulangi perundungan. 

c.  Dampak  perundungan  terhadap  perkembangan  kepribadian  peserta  didik  di 

Madrasah  Tsanawiyah  GUPPI  Lembanna  Kecamatan  Kajang  Kabupaten 

Bulukumba. 

a.  Bentuk-bentuk kasus perundungan  yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah 

GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba meliputi bullying

 secara fisik dan bullying secara psikis, adapun bentuk bullying secara psikis 

terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara verbal dan non verbal. 

b.  Sebab  terjadinya  kasus  perundungan  di  Madrasah  Tsanawiyah  GUPPI 

Lembanna  Kecamatan  Kajang  Kabupaten  Bulukumba  meliputi, 

ketidakseimbangan kekuasaan, Keluarga yang tidak rukun, situasi sekolah yang 

tidak harmonis dan diskriminatif, dan karakter individu. 

c.  Dampak dari kasus perundungan  yang terjadi di  Madrasah Tsanawiyah 

GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba meliputi dampak 

bullying pada kesehatan fisik maupun kesehatan mental peserta didik. 

d. Langkah-langkah solutif pihak Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba untuk menanggulangi perundungan adalah

 memberikan sanksi kepada pelaku bullying untuk memberikan efek jerah. Adapun 

bentuk pemberian sanksi meliputi 2 jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan 

dan pelanggaran berat. Pemberian sanksi untuk pelanggaran ringan diselesaikan di 
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lingkungan sekolah, sedangkan pemberian sanksi untuk pelanggaran berat 

diselesaikan dengan melibatkan orang tua peserta didik, sebagai bentuk kerja sama 

antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan beberapa masalah yakni sebagai berikut: 

 

D. Kajian Pustaka 

 Berikut ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang 

GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

1.  Bagaimana  bentuk-bentuk  kasus  perundungan  yang  terjadi  di  Madrasah 

Tsanawiyah GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba? 

2.  Bagaimana  ragam  penyebab  terjadinya  kasus  perundungan  di  Madrasah 

Tsanawiyah GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba? 

3. Bagaimana dampak perundungan terhadap perkembangan kepribadian peserta 

didik  di  Madrasah  Tsanawiyah  GUPPI  Lembanna  Kecamatan  Kajang 

Kabupaten Bulukumba? 

berhubungan dengan dampak perundungan yang terkait dengan judul proposal Dampak 

Perundungan  bagi Perkembangan Kepribadian Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah 

4. Bagaimana langkah-langkah solutif pihak Madrasah Tsanawiyah GUPPI 

Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba untuk menanggulangi 

perundungan? 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ricca Novalia,10 tentang Dampak Bullying 

terhadap Kondisi Psikososial Anak di Perkampungan Sosial Pingit. Hasil penelitian 

yang diperoleh bahwa anak-anak yang menjadi korban bullying akan mengalami 

berbagai dampak yang ditimbulkan dari bullying yang dialami oleh anak-anak yang 

mengikuti kegiatan belajar bersama di Perkampungan Sosial Pingit. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, terdapat empat anak yang mengalami bullying di 

Perkampungan Sosial Pingit. Keempat anak tersebut adalah anak-anak yang mengikuti 

kegiatan belajar bersama di Perkampungan Sosial Pingit yang masuk di kelas SD 

Besar. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Dina Amalia11, tentang Hubungan Persepsi 

tentang Bullying dengan Intensi Melakukan Bullying  Peserta didik SMA Negeri 82 

Jakarta. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa, terdapat hubungan yang signifikan 

antara persepsi bullying dengan intensi melakukan bullying, artinya semakin positif 

persepsi peserta didik tentang bullying maka akan semakin tinggi intensi peserta didik 

melakukan bullying. 

 

 10RiccaNovalia, Dampak Bullying terhadap Kondisi Psikososial Anak di Perkampungan Sosial 

Pingit (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2016). 

 11Dina Amalia, Hubungan Persepsi tentang Bullying dengan Intensi Melakukan Bullying Siswa 

SMA Negeri 82 Jakarta(SkripsiSarjana, FakultasPsikologiUniversitasNegeriSyarifHidayatullah, 

Jakarta, 2010). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Reni Novrita Sari12, tentang Pemaafan dan 

Kecenderungan Perilaku Bullying pada Pesertadidik korban Bullying. Hasil penelitian 

yang diperoleh bahwa, korban bullying   merupakan salah satu potensi untuk menjadi 

pelaku bullying bila tidak memiliki kepribadian yang pemaaf. Hasil penelitian ini 

menunjukkan ada hubungan negatif yang signifikan antara pemaafan dengan 

kecenderungan perilaku bullying  pada peserta didik korban bullying. Artinya individu 

yang memiliki pemaafan akan memiliki kecenderungan rendah dalam perilaku 

bullying. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irvan Usman13, tentang Kepribadian, 

Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim Sekolah dan Perilaku Bullying. Hasil 

penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh negatif 

yang signifikan antara kepribadian, komunikasi interpersonal remaja dengan orangtua, 

peran kelompok teman sebaya dan iklim sekolah terhadap perilaku bullying. Semakin 

stabil dan baik kepribadian peserta didik, semakin baik komunikasi interpersonal yang 

dibangun remaja dengan orang tuanya, semakin besar peran kelompok teman sebaya 

untuk mengajak temannya dalam menerapkan norma-norma positif yang ada dalam 

masyarakat serta semakin kondusif iklim di sekolah maka semakin rendah perilaku 

bullying. 

 
 12Reni Novrita Sari,Pemaafan dan Kecenderungan Perilaku Bullying pada Siswa korban 

Bullying (SkripsiSarjana, FakultasPsikologiUniversitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim, Riau, 2015). 

 13IrvanUsmanKepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim Sekolah dan Perilaku 

Bullying (SkripsiSarjana, FakultasIlmuPendidikan, UniversitasNegeriGorontalo, 2013). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Matraisa Bara Asie Tumon,14 tentang Studi 

Deskriptif Perilaku Bullying pada Remaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kurang dari 50% subjek penelitian yang sering dan selalu melakukan bullying. 

Meskipun demikian seluruh subjek penelitian pernah terlibat dalam perilaku bullying. 

Dari ketiga bentuk perilaku bullying, bentuk secara verbal adalah peilaku bullying yang 

paling sering dilakukan, dalam penelitian ini pun ditemukan bahwa keempat aspek 

perilaku bullying yaitu, dilakukan secara sengaja dengan atau tanpa tujuan tertentu, ada 

unsur untuk menyakiti korban, adanya ketimpangan kekuasaan dan atau kekuatan 

antara pelaku dan korban bullying, dan terjadi berulang kali yang terpenuhi. 

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya 

sebagaimana dijelaskan belum ada yang meneliti tentang Dampak Bullying bagi 

Perkembangan Kepribadian Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai informasi tambahan mengenai dampak 

bullying bagi tenaga pengajar, orangtua, korban, maupun pelaku bullying, dan layak 

untuk diteliti serta berbeda dengan penelitian sebelumnya karena pada penelitian 

sebelumnya belumada yang meneliti tentang hal tersebut. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

 14Matraisa Bara Asie Tumon, Studi Deskriptif Perilaku Bullying pada Remaja (SkripsiSarjana, 

FakultasPsikologi, Universitas Surabaya, 2014). 
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Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dar 

penelitian ialah sebagai berikut: 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun 

secarap raktis. 

a. Kegunaan Teoretis 

 Secara teoretis, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, 

terhadap perkembangan kepribadian peserta didik di Madrasah Tsanawiyah GUPPI 

Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Sekolah 

a. Untuk menggambarkan bentuk-bentuk kasus perundungan yang terjadi di Madrasah 

Tsanawiyah GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

b.  Untuk  mengetahui  penyebab  terjadinya  kasus  perundungan  di  Madrasah 

Tsanawiyah GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

c. Untuk mengetahui dampak perundungan bagi perkembangan kepribadian peserta 

didik  di  Madrasah  Tsanawiyah  GUPPI  Lembanna  Kecamatan  Kajang 

Kabupaten Bulukumba. 

d. Untuk mengetahui langkah-langkah solutif pihak Madrasah Tsanawiyah GUPPI 

Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba untuk menanggulangi 

perundungan. 

peserta didik, mahasiswa, guru, dan peneliti sendiri mengenai dampak perundungan 
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Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah agar 

menciptakan hubungan sosial yang dinamis serta harmonis di sekolah. Selain itu, juga 

dapat memberi gambaran mengenai perilaku school bullying yang terjadi pada peserta 

didik sehingga pihak sekolah dapat memberikan penanganan yang tepat. 

2) Bagi Guru 

Dapat dipakai sebagai acuan guna menyusun cara-cara penanganan serta 

pendekatan dalam kasus school bullying agar penanganan dan pendekatan dapat 

dilakukan secara terintegrasi dan sesuai kenyataan di sekolah tersebut. 

3) Bagi Peserta didik 

Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang dampak bahaya 

bullying, sehingga masing-masing individu senantiasa memperbaiki perilaku agar 

tercipta lingkungan sekolah yang kondusif. 

4) Bagi Orang Tua 

Dapat memberikan masukan kepada orang tua hendaknya lebih 

memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul, agar anak terhindar dari perilaku-

perilaku yang tidak diinginkan seperti bullying. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

Hasrat itu diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini 

dilakukan secara  langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak 

bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang,16 

 Jadi bullying  adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja  kepada orang 

atau kelompok yang dianggap lebih lemah karena tidakadanya keseimbangan kekuatan 

yang mengakibatkan seseorang merasa tidak nyaman atau tersakiti baik secara fisik 

maupun psikis, dan membuat korban merasa terancam, biasanya terjadi berulang-

ulang. 

 

 

15Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2012), h. 12. 

16Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak 

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

A. Perundungan (bullying) 

Kata bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti 

banteng yang senang menyeruduk kesana kemari. Istilah ini akhirnya diambil untuk 

menguraikan suatu tindakan destruktif. Berbeda dengan negara lain seperti Norwegia, 

Finlandia, dan Denmark yang menyebut bullying dengan istilah mobbing atau 

mobbning. Istilah aslinya berasal dari bahasa Inggris, yaitu mob yang menekankan 

bahwa biasanya mob adalah kelompok orang yang anonim dan berjumlah banyak serta 

terlibat kekerasan.15 

Definisi bullying menurut Ken Rigby adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. 
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Dalam kejadian bullying biasanya ada lima pihak sebagai berikut:17 

1. Bully yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif dan aktif 

terlibat dalam perilaku bullying. 

2. Asisten bully, juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung 

bergantung atau mengikuti perintah bully. 

3. Reinfocer adalah mereka yang ada ketika peristiwa bullying terjadi, ikut 

menyaksikan, menertawakan korban, memprofokasi bully, mengajak siswa lain 

untuk menonton dan sebagainya. 

4. Defender adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban, 

sering kali akhirnya mereka menjadi korban juga. 

5. Outsider  adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak 

melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli. 

Jadi, dalam kejadian bullying, ada lima pihak yaitu bully sebagai pelaku utama, 

asisten bully sebagai pendukung bully, reinfocer sebagai orang yang memberikan 

dukungan untuk pelaku atau bahkan ikut membuli korban. Berbeda dengan reinfocer, 

defender justru terdorong untuk membela dan membantu korban, sehingga membuat 

bully menjadi marah dan menjadikannya sebagai target bullying selanjutnya.Outsider 

adalah orang-orang yang ada pada saat kejadian dan mengetahui apa yang terjadi, 

namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli. 

 

17Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 

h. 60. 
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Berikut adalah beberapa pengaruh reinfocer yang menonton aktivitas 

bullying:18 

1. Secara alamiah mereka tertarik dengan terjadinya tegang dan hasrat ingin 

menyerang yang ditimbulkan dari menonton aktivitas bullying. Adanya 

“permintaan pasar” ini akan mendorong pelaku untuk melakukan aksinya lebih 

sering, intens, dan ganas. 

2. Perhatian positif, keberpihakan, peniruan, rasa hormat, dan ketakutan untuk 

melawan yang terjadi pada penonton akan semakin memperkuat dominasi 

pelaku. 

3. Memaksimalkan dampak social dari bullying terhadap korban melalui penonton 

yang tidak memberikan empati atau pertolongan, memberikan perhatian yang 

negatif, serta bersikap menyalahkan korban sebagai pemicu perlakuan bullying 

terhadapnya. 

4. Siswa-siswa yang berpihak pada pelaku akan semakin agresif dan tidak sensitif 

terhadap penderitaan korban akibat perlakuan mereka. Mereka mengalami 

perlindungan (dari pelaku) dan status social yang lebih tinggi. Pada akhirnya, 

akan terbentuk kelompok yang solid dan mampu melakukan aktivitas terencana. 

5. Menegaskan adanya risiko bagi siswa-siswa yang berpihak pada korban bahwa 

mereka bias menjadi korban berikutnya. 

 Mempertontonkan kegiatan bullying di depan umum cukup berhasil 

memberikan pengaruh-pengaruh seperti dijelaskan di atas. Dari data yang terhimpun 

(Bullying.org), sebanyak 80-90 persen siswa yang menonton merasa tidak nyaman 

 

18Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 

h. 60. 
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menyaksikan peristiwa bullying, bahkan sepertiga siswa mengaku akan ikut mem-bully 

siswa yang mereka juga tidak sukai sebagai sarana balas dendam. Hanya ada 11 persen 

siswa yang mencoba menghentikannya, dan lebih dari separo peristiwa bullying 

Bentuk-bentuk perilaku bullying yang terjadi mulai dari lingkungan pergaulan 

hingga di lingkungan sekolah sangat beragam. Ada beberapa bentuk bullying, antara 

lain:20 

1. Bullying dalam bentuk fisik seperti memukul, menendang, merusak barang 

milik orang lain. 

2. Bullying dalam bentuk verbal yaitu memanggil dengan nama julukan, menghina, 

menggoda, berkata rasis. 

3. Bullying dalam bentuk nonverbal secara langsung, perilaku ini biasanya disertai 

bullying fisik maupun verbal. Contohnya, mengejek, menjulurkan lidah, 

menampilkan ekspresi wajah yang merendahkan. 

4. Bullying dalam bentuk tidak langsung dengan menyebarkan rumor/gosip, 

menyisihkan orang dari grup/isolasi sosial. Perilaku bullying bisa sangat halus. 

 

19Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 

h. 61. 

 20Lutfi Arya, Melawan Bullying, Menggagas Kurikulum Anti Bullying di Sekolah (Bangsal-

Mojokerto: Sepilar Publishing House Anggota IKAPI), h.18. 

berhasil mereka hentikan dalam waktu kurang dari sepuluh detik.19 

 Dari gagasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, siswa-siswa yang menjadi 

penonton perilaku bullying atau yang disebut reinfocer, juga berpotensi untuk menjadi 

pelaku bullying. 

B. Bentuk-bentuk Perundungan (Bullying) 
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Misalnya, seseorang dapat melakukan bullying hanya dengan melakukan 

pandangan yang mengancam untuk menyebarkan ketakutan. 

5. Pelecehan seksual, perilaku ini biasanya dikategorikan sebagai perilaku agresif 

fisik ataupun verbal. 

 Jadi bentuk-bentuk perilaku bullying dapat dilakukan secara langsung yang 

berupa agresi fisik (memukul, menendang), agresi verbal (ejekan, menghina, pendapat 

yang berbau ras atau seksual), dan agresi nonverbal (gerakan tubuh yang menunjukkan 

ancaman). Bullying tidak langsung dapat secara fisik (mengajak seseorang untuk 

menyerang orang lain), verbal (menyebarkan rumor), dan nonverbal (mengeluarkan 

seseorang dari kelompok atau kegiatan, penindasan yang dilakukan di dunia 

maya).Bahkan tingkatan perilaku bullying yang paling berat dan memerlukan perhatian 

serius ialah pelecehan seksual yang dikategorikan sebagai perilaku agresif fisik 

ataupun verbal. 

Indikator perilaku bullying ada 3 hal sebagai berikut: 

1. Bermaksud untuk menyakiti. 

2. Adanya kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku bullying dan korban 

bullying. 

3. Adanya dominasi oleh salah satu pihak atau pelaku bullying. 

Jadi, perilaku bullying dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan 

dalam hubungan interpersonal. Perbedaan kekuatan menjadi perhatian penting di 

sekolah, baik dari aspek usia, kekuatan fisik, kemampuan verbal, kemampuan 

manipulasi orang lain, status grup, maupun dukungan kelompok. Semua itu 

memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lebih kuat untuk mendominasi 

yang lemah. 
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 Tindakan bullying mencerminkan bahwa bullying adalah masalah penting yang 

dapat terjadi di setiap sekolah jika tidak terjadi hubungan sosial yang akrab oleh 

sekolah terhadap komunitasnya, yakni murid, staf, masyarakat sekitar, dan orang tua 

murid. Pihak sekolah terlihat tidak tuntas dalam menangani kasus bullying. Tepatnya, 

para guru ragu-ragu dalam cara penanganannya. Di satu pihak, guru merasa ada 

kewajiban untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas dengan melibatkan semua 

anggota komunitas sekolah, termasuk orang tua dan siswa. Di lain pihak, mereka 

khawatir jika masalah bullying sampai tersebar di luar sekolah dan menimbulkan kesan 

atau anggapan yang kurang baik oleh berbagai kalangan terhadap sekolah tersebut. 

Sementara akar masalah dari setiap kasus bullying yang muncul tidak sepenuhnya 

diketahui oleh guru, sebagian siswa dan orang tua. Sehingga selanjutnya masalah itu 

terus  menimpa sekolah dengan pelaku dan korban yang semakin bertambah. Bahkan 

kadar kekerasan siswa di sekolah itu dapat pula meningkat, yang kemudian merembet 

menjadi masalah kriminal.21Salah satu penyebab anak melakukan bullying adalah 

karakterisktik atau kebiasaan yang terbentuk dari respon emosional. Hal ini mengarah 

pada perkembangan tingkah laku personalitas dan sosial anak. Seorangyang aktif lebih 

mungkin untuk berlaku bullying dibandingkan orang yang pasif atau pemalu. Faktor-

faktor bullying antara lain disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 

1. Perbedaan kelas, ekonomi, agama, jender, etnisitas/rasisme; 

2. Senioritas, sebagai salah satu perilaku bullying, seringkali pula justru diperluas 

oleh peserta didik sendiri sebagai kejadian yang bersifat laten. Keinginan 

 

21Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak 

(Jakarta: Grasindo, 2008), h. 50. 

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Perundungan (Bullying) 
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mereka untuk melanjutkan masalah senioritas adalah untuk hiburan, penyaluran 

dendam, iri hati atau mencari popularitas, melanjutkan tradisi atau 

menunjukkan kekuasaan; 

3. Keluarga yang tidak rukun; 

4. Situasi sekolah yang tidak harmonis dan diskriminatif; 

5. Karakter individu/kelompok, seperti: 

a. Dendam atau iri hati; 

b. Adanya semangat untuk menguasai korban dengan kekuasaan fisik dan daya tarik 

seksual; 

c. Untuk meningkatkan popularitas pelaku di kalangan teman sepermainan (peer 

group)-nya; 

d. Pemahaman nilai yang salah atas perilaku korban. 

Maraknya kasus bullying, antara lain dipicu oleh adanya perbedaan persepsi 

antara pihak sekolah, orang tua, maupun masyarakat dalam melihat pentingnya 

permasalahan bullying serta penanganannya. Ditambah lagi dengan belum adanya 

kebijakan secara menyeluruh dari pihak pemerintah dalam rangka menanganinya. 

Adapun ciri-ciri sekolah yang mudah terdapat kasus bullying pada umumnya 

berada dalam situasi sebagai berikut:22 

1. Sekolah dengan ciri perilaku diskriminatif di kalangan guru dan peserta didik; 

2. Kurangnya pengawasan dan bimbingan etika dari para guru dan satpam; 

3. Sekolah dengan kesenjangan besar antara peserta didik kaya dan miskin; 

4. Adanya kedisiplinan yang sangat kaku atau yang terlalu lemah; 

 

22Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan padaAnak 

(Jakarta: Grasindo, 2008), h. 8. 
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Kekerasan secara tidak disadari bisa menimbulkan kepribadian ganda bagi 

anak. Kepribadian ganda ini muncul karena di satu sisi siswa belajar tentang norma dan 

nilai-nilai moral dari sekolah tetapi sekaligus  juga belajar tentang kekerasan di 

sekolah. Anak yang dibesarkan dalam konflik moral tentu saja akan mengalami 

disorientasi nilai.23 

Dampak yang dialami oleh korban bullying adalah mengalami berbagai macam 

gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah (low psychological well-

being) di mana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta tidak 

berharga, penyesuaian sosial yang buruk di mana korban merasa takut ke sekolah 

bahkan tidak mau sekolah, menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang 

menurun karena mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar bahkan 

buruknya korban memiliki keinginan untuk bunuh diri dari pada harus menghadapi  

tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman.24 

Dampak bullying pada kesehatan fisik korban termanifestasi dalam bentuk sakit 

kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk, bibir pecah-pecah dan sakit dada.Konsep diri dari 

 

23M. Djamal, Fenomena Kekerasan di Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 356.  

 24Djuwita, R, “Masalah Tersembunyi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia Workshop 

Bullying” (Universitas Indonesia, Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2006), h. 16. 

5. Bimbingan yang tidak layak dan peraturan yang tidak konsisten. 

 Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab 

terjadinya perilaku bullying tidak hanya dilatarbelakangi oleh salah satu faktor saja, 

tetapi segala faktor  baik internal maupun eksternal dari seorang anak juga dapat 

menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. 

D. Dampak Tindakan Perundungan (Bullying) 
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korban bullying menjadi negatif karena korban merasa tidak diterima oleh teman-

temannya, selain itu, dirinya juga mempunyai pengalaman selalu gagal secara terus 

menerus dalam membina pertemanan.Korban bullying merasa stress, depresi, dendam, 

tertekan, dan terancam.25 

Jadi, dampak dari bullying bisa mempengaruhi kesejahteraan secara psikologis 

misalnya akan merasa rendah diri, merasa tidak berharga, bahkan dapat menimbulkan 

kepribadian ganda. Namun selain itu juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik korban 

yang termanifestasikan dalam sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk, bibir pecah-

pecah dan sakit dada. 

Fenomena school bullying seolah memberikan gambaran bahwa kita sebagai 

manusia sungguh lemah dalam mengendalikan emosi. Kita kehilangan kepekaan 

terhadap sesama, kasih sayang, penghargaan dan rasa malu. Nilai-nilai kemanusiaan 

kita hilang, sebaliknya yang tumbuh adalah jiwa yang keras. 

School bullying tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Akar masalahnya harus 

segera ditemukan untuk dijadikan brainstorming dalam rangka mencari pemecahan 

masalah, karena jika fenomena ini dibiarkan, bisa dipastikan akan berdampak buruk 

terhadap proses belajar dan tentunya akan mempengaruhi prestasi akademik peserta 

didik. Di beberapa negara,  pelatihan antibullying  sudah banyak dilakukan, beberapa 

 

 25Djuwita, R, “Masalah Tersembunyi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia Workshop 

Bullying” (Universitas Indonesia, Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2006), h. 19. 

E. Langkah-langkah Solutif untuk Menanggulangi Perundungan (Bullying) 
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metode dan pelatihan mengenai antibullying yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah 

di Amerika Serikat, Australia, dan Eropa serta beberapa negara lain meliputi:26 

1. Peer partnering/befriending. Bagian dari strategi intervensi prososial melalui 

pemanfaatan peer group untuk melindungi, mendampingi atau menjaga murid-

murid yang kecil dan lemah yang rentan sebagai korban bullying. Aktivitasnya 

adalah support  dan pelajaran agar percaya diri, terampil dalam membuat tugas 

sekolah, mudah beradaptasi dan memperluas pertemanan. 

2. Peer mentoring. Mengenal, bicara, berempati dan mendampingi siswa, 

lingkungan dan pelajaran yang diperolehnya. Membimbing siswa untuk 

memperoleh self-esteem agar percaya diri, mampu memecahkan masalah dan 

mempunyai arti bagi orang lain. 

3. Mengefektifkan conseling dan mediasi. Secara aktif mendengar, membantu 

memberikan feedback atas masalah yang dihadapi siswa, menggunakan 

metode “saya” yang berfokus pada feeling, dan hindari menyalahkan 

(blaming). 

4. Share responsibility. Jika ada bullying yang melibatkan kelompok, maka 

kelompok itu harus bertanggung jawab untuk berbuat sesuatu, memperbaiki 

sikap terutama pada korban dan komunitasnya. Pertanggungjawaban itu tidak 

menyalahkan (blaming) tetapi harus difokuskan untuk memecahkan masalah 

dan tidak mengulanginya lagi. 

5. Supporting network. Menumpulkan, menyeleksi, dan mengolah data dan 

informasi terbaru dengan rekan sesame orang tua, guru, murid, dan pihak lain 

 

26Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak 

(Jakarta: Grasindo, 2008), h. 14. 
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yang mengetahui masalah bullying. Supporting network, umumnya dilakukan 

dengan temu muka, dan penggunaan sarana teknologi komunikasi dan 

komputer. 

6. Melakukan control dan komunikasi dengan anak. Mengajak anak untuk 

mampu berkomunikasi dan mengutarakan pendapat tentang masalah sehari-

hari setiap individu. Kontrol dilakukan untuk mengetahui kondisi anak tanpa 

maksud untuk mengekang kebebasan anak. 

7. Intervensi sosial-kognitif oleh Adults & Children Together Against Violence 

yang menugaskan orang tua dan dewasa untuk melindungi anak-anak dari 

kekerasan dan luka-luka dengan membentuk lingkungan pembelajaran yang 

berfokus pada keterampilan fisik dan sosial yang non-agresif. 

Adapun yang berperan sebagai fasilitator dalam modul ini ialah peneliti itu 

sendiri dengan didampingi oleh guru bimbingan konseling.Agar rencana pembelajaran 

ini dapat berjalan dengan baik, guru atau fasilitator memiliki peran yang sangat penting. 

Guru atau fasilitator harus memiliki pemahaman tentang teori-teori psikologi 

perkembangan, khususnya pada remaja dan pemahaman tentang teori kekerasan dan 

bullying di sekolah. Selain itu, guru atau fasilitator harus bisa menghargai pendapat 

orang lain, mampu memberikan empati, dan mampu mengontrol diri dan kreatif. 

F. Perkembangan Kepribadian 

Perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai 

akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Sementara itu, ada juga yang 

mengartikan perkembangan sebagai perubahan yang berkesinambungan dan progresif 

dalam organisme dari lahir sampai mati, pertumbuhan, perubahan dalam bentuk dan 

dalam integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-bagian fungsional, dan 
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kedewasaan atau kemunculan pola-pola dari tingkah laku yang tidak dipelajari.27 

Perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, 

melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung 

secara terus menerus  dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang 

dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan dan berakhir 

dengan kematian.28 Untuk mengetahui adanya perkembangan, dalam psikologi 

dijelaskan beberapa ciri perkembangan, yaitu:29 

1. Terjadi perubahan. Perubahan yang terjadi boleh disebabkan adanya pengaruh 

lingkungan dan faktor hereditas; 

2. Perubahan tidak relatif menetap. Perubahan yang terjadi bersifat dinamis; 

3. Perubahan menuju kematangan. Perubahan membawa individu ke arah 

berfungsinya aspek fisik dan psikologis secara sempurna; 

4. Terjadi secara alamiah dan ilmiah. Terjadi karena adanya proses pembelajaran 

dan adanya faktor genetika. 

Kepribadian adalah bagian dari jiwa yang membangun keberadaan manusia 

menjadi satu kesatuan, tidak terpecah-belah dalam fungsi-fungsi. Memahami 

kepribadian berarti memahami aku, diri, self, atau memahami manusia seutuhnya.30 

Kepribadian bukan sebagai bakat kodrati yang tidak bisa diubah melainkan kepribadian 

dapat dibentuk oleh proses sosialisasi. Kepribadian cenderung membuat psikologis 

 

27Muhammad Rusydi Rasyid, Psikologi Perkembangan (Makassar: Alauddin University Press, 

2015), h. 9.  

28Istianah A. Rahman, Psikologi Perkembangan(Makassar: Alauddin University Press, 2013), 

h. 5. 

29Ahmad Afiif, Psikologi Guru (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 11. 

30Alwisol, Psikologi Kepribadian (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2012), 

h. 2. 
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seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial baik berupa perasaan, berpikir, 

bersikap, berkehendak maupun bertindak dalam perbuatan. Aspek-aspek mengenai 

psiko-fisik (rohani dan jasmani) antara lain sifat-sifat, kebiasaan, sikap, tingkah laku, 

bentuk tubuh, ukuran, warna kulit, dan sebagainya. Semuanya tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan kondisi yang dimiliki seseorang. 

Dari uraian tentang kepribadian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kepribadian yaitu keseluruhan pola (bentuk) tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, 

kecakapan bentuk tubuh, serta unsur-unsur psiko-fisik lainnya yang selalu 

menampakkan diri dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain dapat dikatakan 

kepribadianmencakup semua aktualisasi dari (penampilan) yang selalu tampak pada 

diri seseorang, merupakan bagian yang khas atau ciri dari seseorang. 

G. Aspek-aspek Kepribadian 

  Kepribadian merupakan suatu hal yang tersurat dan tersirat pada diri seorang 

manusia. Kepribadian seseorang juga memiliki dampak yang signifikan terhadap 

kepuasan dan kebahagiaan orang tersebut. Setiap orang memiliki kepribadian yang 

berbeda-beda, meskipun terkadang memiliki kesamaan. Ada beberapa manusia yang 

memiliki kepribadian baik, ada pula yang kurang baik, keberagaman kepribadian 

manusia disebabkan oleh banyak aspek. 

Adapun aspek-aspek kepribadian meliputi hal-hal sebagai berikut:31 

1. Karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten 

atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. 

 

31Istianah A. Rahman, Psikologi Perkembangan (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 

h. 72. 
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2. Temperamen, yaitu disposisi reaktif sesorang atau cepat lambatnya mereaksi 

terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. 

3. Sikap, sambutan terhadap objek (orang, benda, peristiwa, norma dan 

sebagainya) yang bersifat positif, negatif, atau ambivalen (ragu-ragu). 

4. Stabilitas emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap 

rangsangan dari lingkungan. Seperti, mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih 

atau putus asa. 

5. Responsibilitas (tanggung jawa), kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan 

atau perbuatan yang dilakukan. Seperti mau menerima resiko secara wajar, cuci 

tangan atau melarikan diri dari resiko yang dihadapi. 

6. Sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan 

interpersonal. Disposisi ini seperti tampak dalam sifat pribadi yang tertutup atau 

terbuka; dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. 

Kepribadian dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik hereditas (pembawaan) 

maupun lingkungan (seperti: fisik, inteligensi, sosial, keluarga, teman sebaya, 

kebudayaan, spiritual). 

Menurut Alwisol, ada lima persamaan yang menjadi ciri bahwa definisi itu 

mengandung suatu definisi kepribadian, yaitu sebagai berikut:32 

1) Kepribadian bersifat umum, maksudnya ialah kepribadian menunjuk kepada  

sifat umum seseorang, fikiran, kegiatan dab perasaan yang berpengaruh 

secara sistemik terhadap keseluruhan tingkah lakunya. 

 

32Alwisol, Psikologi Kepribadian (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2012), 

h. 8. 
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2) Kepribadian bersifat khas, kepribadian digunakan untuk menjelaskan sifat 

individu yang membedakannya dengan orang lain, semacam tanda tangan 

atau sidik jari psikologik, bagaimana individu berbeda dengan orang lain. 

3) Kepribadian berjangka lama, kepribadian digunakan untuk menggambarkan 

sifat individu yang tahan lama, tidak mudah berubah sepanjang hidupnya. 

Walaupun terjadi perubahan biasanya bertahap atau perubahan tersebut 

akibat merespon sesuatu kejadian yang luar biasa. 

4) Kepribadian bersifat kesatuan, kepribadian digunakan untuk memandang 

diri sebagai unit tunggal, struktur atau organisasi internal hipotektik yang 

membentuk kesatuan dan konsisten. 

5) Kepribadian bisa berfungsi baik atau berfungsi buruk. Kepribadian adalah 

cara bagaimana orang berada di dunia. Apakah individu tersebut dalam 

tampilan yang baik, kepribadiannya sehat dan kuat, atau tampil sebagai 

burung yang lumpuh, yang berarti kepribadiannya menyimpang atau lemah. 

Ciri kepribdian sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan 

mengapa orang senang dan mengapa susah, berhasil atau gagal, berfungsi 

penuh atau sekedarnya. 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa persamaan yang 

menjadi ciri bahwa suatu definisi mengandung definisi kepribadian ialah, kepribadian 

bersifat umum, kepribadian bersifat khas, kepribadian berjangka lama, kepribadian 

bersifat kesatuan, dan yang terakhir ialah kepribadian bisa berfungsi baik atau 

berfungsi buruk. 

H. Implikasi Perkembangan Kepribadian Remaja dalam Pendidikan 



28 
 

 

Kepribadian seseorang dibentuk bukan saja diberi warna oleh lingkungan 

rumah tangga,melainkan juga lingkungan pendidikan formal di sekolah, yang memberi 

bentuk warna di samping pembentukan intelegensi, pengembangan kognitif dan 

afektif, serta psikomotornya.33 Terkadang sering terjadi perkembangan keseimbangan 

anak dari sudut kognitif dan perkembangan kejiwaannya.Misalnya, mengapa anak 

didik yang sering mengalami gangguan dalam pergaulan sosialnya tidak menyukai 

pelajaran? Untuk itu, pendidik harus menyadari hal ini dan berusaha untuk menolong 

mengurangi kesukaran ataupun gangguan perkembangan jiwanya.34 Kesadaran 

membimbing sangat penting dimiliki, terutama memperhatikan masalah-masalah 

individu anak didiknya. Pembimbingan pembentukan pribadi mudah dilakukan apabila 

orientasi berlangsungnya proses belajar dan pendidikan mendahulukan rasa simpati 

terhadap peserta didik. Untuk itu, tenaga pendidik atau guru perlu mempunyai 

pandangan luas, kecakapan, dan teknik dalam bergaul dengan anak didik. 

Perkembangan kepribadian dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, karena 

kedua hal ini saling terkait satu sama lainnya dan memiliki hubungan yang ireverdibel. 

Artinya kedua hal ini memiliki pengaruh timbal balik yang seimbang. Dalam 

implikasinya, perkembangan kepribadian dan pendidikan terbagi menjadi dua 

macam.Pertama, perkembangan kepribadian mempengaruhi pendidikan. Kedua, 

pendidikan mempengaruhi perkembangan kepribadian. 

Perkembangan kepribadian mempengaruhi pendidikan maksudnya ialah 

kepribadian akan mempengaruhi pencapaian seseorang dalam pendidikan. Hal ini 

biasanya dapat dijelaskan dengan bagaimana sikap orang tersebut dalam memahami 

 

33James, F. Fawce H, Psikologi dan Kependudukan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

Rajawali, 1984), h. 18. 

34Muin Ghazali, Nurseha Ghazali,Deteksi kepribadian (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 9. 
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materi pelajaran dan juga sikapnya di dalam kelas.Kepribadian seseorang juga dapat 

menunjukkan tingkat kecerdasan orang tersebut. Dalam hal ini bukanlah seseorang 

yang selalu bersifat ramah akan mendapatkan pencapaian yang baik dalam proses 

belajar, akan tetapi bagaimana sikapnya dalam memahami materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Sehingga terkadang orang yang dianggap kurang ramah akan 

mendapatkan hasil yang baik dalam memahami suatu materi pelajaran. Namun jika 

dikaitkan dengan lingkungan sosial hal ini kurang baik karena dikhawatirkan jika orang 

tersebut akan menggunakan pengetahuannya untuk sesuatu yang menyimpang. 

Pendidikan mempengaruhi perkembangan kepribadian maksudnya dalam hal 

ini pendidikan memiliki peranan penting dalam perkembangan kepribadian individu. 

Dalam dunia pendidikan tidak hanya dijabarkan bagaimana cara individu memahami 

suatu materi pelajaran tetapi juga individu dapat dibangun. Untuk membentuk 

kepribadian yang baik, dalam diri individu maka pendidikan sangatlah dibutuhkan, dan 

dalam hal ini pendidikan yang dimaksud bukan pendidikan formal saja melainkan 

semua bentuk pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Dan dalam 

pembentukan kepribadian yang baik peran dari pendidikan nonformal dari keluarga 

sangatlah penting. Dengan adanya invidu yang memiliki kepribadian yang baik dalam 

hal sosial dan pengetahuan maka individu tersebut akan memiliki peranan yang sangat 

penting dalam masyarakat. Hal inilah yang diharapkan dari perkembangan kepribadian 

terutama pada remaja.35 

Oleh karena itu, lingkungan keluarga, sekolah dan juga masyarakat memiliki 

peran strategis dalam upaya pengembangan kepribadian peserta didik dari berbagai 

 

 35Reksa Alantap Megantara, “Perkembangan Kepribadian”, diakses dari http://reksaalantap 

.blogspot.co.id/2013/07/perkembangan-kepribadian.html?m=1, Diakses pada tanggal 27 Desember 

2017. 
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aspek. Ketiga lingkungan ini dalam konteks Indonesia disebut dengan tripusat 

pendidikan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dapat diartikan sebagai 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu data yang dikumpulkan lebih 

mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Peneliti berusaha 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat atas 

fenomena yang diteliti kemudian dianalisa, diinterpretasikan dan ditafsirkan dengan 

data-data lainnya untuk mendapatkan hasil berdasarkan tujuan penelitian.36 

Suharsimi Arikunto mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sesuatu yang 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat berpisah-pisah menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan.37 Denzin dan Lincoln dalam Moleong,juga menjelaskan 

bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada.38 

 

36Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

h. 2-3. 

37Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Mahasatya, 

1998), h. 209. 

38Djama’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 23-24. 
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Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu 

keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan. Menurut 

Bogdan dan Biklen, karakteristik penelitian kualitatif dapat dikemukakan39: 

a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), 

langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci. 

b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-

kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk, outcome. 

d. Penelitian kualitatif melakukan analis data secara induktif. 

e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati). 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang ditulis dalam rancangan penelitian ini maka lokasi 

penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dengan kode POS 92574. 

Identitas Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna adalah NPSN 40319872. Alasan 

peneliti memilih Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna sebagai lokasi penelitian 

ialah karena berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti, mengatakan bahwa 

di sekolah tersebut kerap terjadi perilaku bullying. Berdasarkan dokumentasi jumlah 

guru di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna sebagai berikut: 

 

 

 

39Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. 

XII;Bandung: Alfabeta, 2011), h. 21-22. 
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Tabel 4.1:Daftar Tenaga Pendidik Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna 

NO. NAMA JENIS KELAMIN JABATAN 

1.  Marni, S.Pd, M.Pd P Kepala Sekolah 

2.  Syamsuddin, S.Ag L Penjaskes 

3.  Darmawati, S.Ag P Bahasa Arab 

4.  Neng Ratna MBS, S.Pd P SKI 

5.  Rahmatia, S.Pd P Bahasa Indonesia/PKn 

6.  Ilhami, S.Pd.I P Quran Hadis/IPS 

7.  Ismawati, S.Pd P IPA 

8.  Norma, S.Pd P Bahasa Inggris 

9.  Nur Asmah, S.Pd P Matematika 

10.  Hj. Hikmah Nisyah, S.Pd.I P SBK 

11.  Lisa Salleh, S.Pd P SBK 

Sumber: Arsip Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna 

Peserta didik di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba tahun ajaran 2019/2020 dengan jumlah peserta didik sebanyak 

32 orang yang terdiri dari 3 kelas. 

Tabel 4.2: Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna 

NO. NAMA JENIS KELAMIN KELAS 

   1. Aksan L VII 

2. Fara Dewi Astuti P VII 

3. Hardiansyah L VII 

4. Nabila Lestari P VII 

5. Sulkifli L VII 

6. Aldiansyah L VIII 
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7. Dewi Anjani P VIII 

8. Fazli Ferding L VIII 

9. Ferding Langko L VIII 

10. Jumiati P VIII 

11. Lilis Karlina P VIII 

  12. Lismawati P VIII 

  13. M. Eka Saputra L VIII 

  14. Rifal L VIII 

  15. Roslan L VIII 

 16. Salman Alfarisi L VIII 

 17. Tenri Galang P VIII 

 18. Rahmat Gunawan L VIII 

  19. Aidil L IX 

20. Asriani P IX 

21. Desi Maharani P IX 

22. Didi Kamaru L IX 

23. Misbayanti P IX 

24. Muh. Imam Samri L IX 

25. Muh. Saiful L IX 

26. Muh. Yahya L IX 

27. Nurdiana P IX 

28. Muh. Rasman L IX 

29. Trisnawati P IX 

30. Kayyum Jais Yasbah L IX 

31. Rahmat Gunawan L IX 

32. Hermansyah Amir L IX 

Sumber: Arsip Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna 
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STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH TSANAWIYAH GUPPI 

LEMBANNA KECAMATAN KAJANG 

 

TUJUAN PENDIDIKAN, VISI, MISI. DAN TUJUAN SEKOLAH 

a. Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar  kecerdasan , 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

b. Visi Madrasah 

Terwujudnya insan yang cerdas dan terampil yang dilandasi iman dan 

takwa dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Komite Madrasah Kepala Madrasah

Wakamad Kurikulum

kepala perpustakan

wali kelas

Guru BP/BK Guru Mapel

Peserta Didik

Tata Usaha
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c. Misi Madrasah 

1. Menciptakan lembaga pendidikan yang islami; 

2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan 

tamatan yang bermutu; 

3. Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman; 

4. Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, 

komunikatif, tanpa takut salah; 

5. Mengembangkan sifat logis dalam berfikir sehingga melahirkan sikap 

cerdas dalam bertindak; 

6. Menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah 

air, semangat kebangsaan dan hidup demokratis. 

d. Tujuan Madrasah 

Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta tujuan umum pendidikan dasar, 

tujuan  madrarsah dalam mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik serta kuantitas dan 

kualitas sarana/prasarana; 

2. Meningkatkan kualitas iman dan takwa pada seluruh warga madrasah; 

3. Meningkatkan kesadaran untuk pelestarian lingkungan hidup; 

4. Meningkatkan sifat nasionalisme serta solidaritas yang tinggi antar sesama 

manusia 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

menjelaskan perspektif dalam membahas objek penelitian.Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lexy J. 

Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 
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bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian yang berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, yang 

dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

C. Sumber Data 

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian 

populasi berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil 

kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada 

situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang 

dipelajari.40 

Menentukan sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu 

langkah penting yang dilakukan agar diperoleh data yang tepat dan berguna bagi 

pemecahan masalah pada penelitian ini. Untuk menentukan sumber data pada 

penelitian ini, maka peneliti akan mengambil subjek penelitian melalui teknik 

pengambilan sampel sumber data dari keseluruhan subjek penelitian, karena peneliti 

tidak akan bisa meneliti keseluruhan dengan waktu yang singkat. Dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan 

faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin 

informasi dari berbagai sumber.Pemilihan informan sebagai sumber data dalam 

 

 40Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

298. 
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penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, 

memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang 

bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan 

menjadi informan narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah kepala 

sekolah di Madrasah Tsanawiyah GUPPI Lembanna, beserta orang-orang yang ada di 

sekitar kejadian. Mereka misalnya teman sekelas atau satu sekolah korban maupun 

pelaku, guru dan staf sekolah, para penjual atau pemilik kantin atau petugas keamanan 

di sekolah. 

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa 

tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan komplesitas dari 

keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan 

dengan teknik snowball sampling, yakni proses penentuan informan berdasarkan 

informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali 

informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan 

dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yaitu: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data 

primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh 



39 
 

 

orang yang melakukan penelitian.Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari 

data wawancara melalui guru  Bimbingan Konseling (BK), serta observasi melalui 

kegiatan sehari-sehari di lingkungan sekolah. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung dari informan tetapi melalui media perantara. Seperti dokumen, profil 

madrasah, dan unsur penunjang lainnya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan atau data yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.41 

Jadi, dalam observasi ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang diteliti di lapangan. Peneliti akan mencatat segala sesuatu yang 

terjadi pada saat pengamatan berlangsung. Peristiwa atau sesuatu yang dianggap 

penting dicatat dengan singkat tanpa harus menuruti aturan tertentu. 

2. Wawancara  

 

 41Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), h. 76. 
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Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam 

penelitian kualitatif.42Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila 

ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah 

responden sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam 

wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi 

wawancara. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan perpaduan antara 

wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dalam pelaksanaan- nya, pewawancara 

membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan 

ditanyakan.43 

Jadi, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung melalui tanya jawab secara lisan dengan narasumber. 

Sedangkan, wawancara bebas terpimpin merupakan gabungan antara wawancara bebas 

dengan wawancara terpimpin, yakni peneliti terlebih dahulu membuat pedoman 

wawancara yang hanya berisi garis besar terkait permasalahan, setelah itu peneliti 

dapat mengajukan pertanyaan selanjutnya secara bebas.  

3. Dokumentasi  

 

 42Djama’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 129. 

43Riduwan, Belajar Mudah Penelitian (Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 74.  
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Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda 

dan sebagainya.44 Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.45 

Dengan demikian, dokumentasi begitu penting dalam proses penelitian yang 

dapat mempermudah jalannya suatu penelitian dalam pengambilan suatu keputusan, 

contohnya yaitu: buku catatan, buku-buku yang releven, camera dan tape recorder. 

E. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian    

adalah peneliti itu sendiri.Peneliti menjadi human instrument yang berarti berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan.Peneliti sebagai instrumen perlu “divalidasi” seberapa jauh 

kesiapannya dalam melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.46 

Namun, dalam proses penelitian tetap dibantu dengan pedoman wawancara, pedoman 

observasi dan format dokumentasi. 

1. Pedoman Observasi 

 

44Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 274. 

 45Riduwan, Dasar-Dasar Statistika (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 58. 

 46Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

305. 
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 Observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai kegiatan, perilaku, 

karakteristik siswa pelaku bullying serta siswa korban bullying, tindakan guru, dan 

iklim sosial di sekolah. 

2. Pedoman Wawancara 

 Peneliti membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan untuk 

memudahkan peneliti mendapatkan data mengenai perilaku bullying di sekolah 

tersebut.Wawancara dilakukan dengan siswa pelaku bullying, korban bullying, teman-

teman pelaku maupun korban bullying, wali kelas, guru bimbingan konseling dan juga 

kepala sekolah. 

3. Dokumentasi 

 Melalui pedoman dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan semua dokumen 

yang berkaitan dengan objek yang diteliti, baik berupa dokumen-dokumen sekolah, 

wawancara yang diperoleh selama penelitian berlangsung, serta dokumen-dokumen 

lain yang diperlukan dalam penelitian, termasuk foto-foto saat kegiatan berlangsung. 

F. Teknik Pengolahan dan Analis Data 

Setelah peneliti mengumpulkan data, baik dalam bentuk observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, maka peneliti mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak penting/tidak perlu. 
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2. Penyajian data (data display)  yaitu data yang telah direduksi disajikan dalam 

bentuk uraian singkat berupa teks yang berupa naratif. Melalui penyajian data 

tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana kerja 

selanjutnya. 

3. Verifikasi data (conclusion drawing/verification) yaitu penarikan kesimpulan 

yang sudah disajikan, dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang 

diperoleh dilapangan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang dialami 

peneliti sesuai dengan yang sesungguhnya terjadi. Untuk mengetahui keabsahan data 

dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Triangulsi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

kontruksi kenyatan-kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan.47 

 

47Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 112. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Subjek Penelitian 

“D” (bukan nama sebenarnya) adalah seorang anak laki-laki yang juga 

merupakan salah satu di antara banyaknya korban perceraian orang tua (broken home). 

Sejak kecil kedua orang tuanya sudah berpisah, ia pun diasuh dan dibesarkan oleh 

nenek dari pihak bapaknya.Sementara bapaknya merantau di Negeri Jiran (Malaysia) 

dan ibunya kembali ke kampung halamannya di Pulau Jawa, dan hingga sekarang “D” 

tidak pernah bertemu maupun mendengar kabar tentang ibunya. Berbeda dengan 

bapaknya yang sesekali memberi kabar melalui telepon seluler dan juga mengirimkan 

sejumlah uang untuk membiayai sekolah berikut fasilitas seperti handphope maupun 

sepeda motor yang setiap hari ia gunakan ke sekolah. 

“D” merupakan siswa kelas IX di MTs GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. Di sekolah ia sering membuat masalah baik dengan teman-

temannya maupun terhadap guru. Tidak heran jika para guru memberinya gelar sebagai 

“anak istimewa” karena perilakunya tersebut.Selain itu, penampilannya yang tidak 

rapi, dengan rambut yang acak-acakan dan bajunya yang sering dikeluarkan dengan 

sengaja semakin mempertegas hal tersebut.Ia juga terlihat sering membawa tas 

ranselnya karena sewaktu-waktu ia bisa bolos jika terlepas dari pantauan para guru, 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas, guru mata pelajaran, kepala 

sekolah, siswa (pelaku dan korban perundungan, maupun teman-temannya), orang tua, 

serta hasil observasi dan dokumentasi didapatkan data sebagai berikut: 
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apalagi sekolah tempat ia belajar, tidak ada petugas keamanan dan pagar tidak pernah 

tertutup. 

Sebelumnya “D” pernah di-drop out dari sekolah lantaran iabertindak tidak 

sopan terhadap salah seorang guru. Waktu itu, salah seorang temannya yang 

merupakan pelajar dari sekolah lain lewat di depan sekolahnya dan mengajaknya pergi, 

“D” lantas naik ke sepeda motor temannya tersebut, sayangnya aksinya tersebut ditegur 

oleh salah seorang guru, bukannya patuh, ia justru berteriak membalas teguran gurunya 

tersebut dengan mengatakan “Izin ka’ dulu, Bu. Mauka pulang.” Guru yang menegur 

tersebut tidak bisa berbuat banyak karena “D” dan temannya tersebut sudah lebih cepat 

pergi meninggalkan halaman sekolah. Namun dari teras kantor, Ibu Marni selaku 

kepala sekolah melihat kejadian tidak menyenangkan tersebut. Sehingga keesokan 

harinya ketika “D” masuk sekolah, Ibu Marni selaku kepala sekolah memanggilnya ke 

kantor dan memberitahu kepadanya bahwa ia sudah dikeluarkan dari sekolah lantaran 

kesalahannya tersebut.Menurut para guru, bukan hanya sekali dua kali “D” bertingkah 

tidak sopan seperti itu, tetapi hampir setiap hari.Oleh karena itu, kepala sekolah berani 

mengambil keputusan untuk mengeluarkan “D” dari sekolah. Namun keputusan 

tersebut akhirnya dibatalkan karena kakek dari “D” memohon kepada kepala sekolah 

dan juga guru-guru untuk dikembalikan ke sekolah dengan catatan ia tidak lagi 

mengulangi kesalahannya tersebut dan berjanji menjadi anak yang lebih patuh. 

Sebagaimana telah penulis ceritakan lebih awal bahwa “D” hanya tinggal bersama 

kakek dan neneknya karena kedua orang tuanya telah lama berpisah.Ibu Marni selaku 

kepala sekolah pun merasa simpati dan akhirnya mengabulkan permohonan dari kakek 

selaku wali dari “D” dengan catatan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 
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Untuk menguraikan bentuk-bentuk perundungan  yang terjadi di MTs GUPPI

 Lembanna  Kajang,  peneliti  mengumpulkan  data  sebanyak  mungkin  tentang  perlakuan 

siswa pelaku perundungan  terhadap korban perundungan  di sekolah. Dari data yang 

berhasil dikumpulkan, dapat diketahui bentuk-bentuk perundungan  yang sering terjadi 

yaitu: a)  perundungan  fisik,  b) perundungan  verbal,  dan  c)  perundungan  non verbal. 

Berikut peneliti jabarkan bentuk-bentuk perundungan  tersebut antara lain: 

1. Perundungan Fisik 

Perundungan  fisik  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  perundungan  langsung 

dan tidak langsung.  Perundungan  fisik langsung dilakukan sendiri  oleh pelaku 

dimana ia terlibat kontak langsung dengan korban. Sedangkan perundungan fisik 

tidak langsung dilakukan dengan cara menyuruh orang lain untuk mengganggu atau 

menyakiti korban. Tindakan perundungan fisik secara langsung maupun tidak langsung

 sering  dilakukan  oleh  pelaku  saat  pelajaran  berlangsung,  pergantian  jam belajar, 

waktu istrahat atau bahkan ketika sedang ada ujian. Jika dilihat dari intensitasnya, 

tindakan yang kerap dilakukan oleh pelaku terhadap korban ialah lebih condong 

pada tindakan perundungan fisik secara langsung.Meskipun pelaku juga sesekali 

terlihat melakukan tindakan perundungan secara tidak langsung. 

Perundungan  fisik  secara  langsung  yang  dilakukan  oleh  “D”  kerap  kali 

membuat  korbannya  merasa  terganggu,  kesakitan  hingga  menangis,  bahkan 

terkadang  sampai  membuat  korbannya  merasa  ketakutan.  Kondisi  sekolah  yang 

sempit dengan jumlah 

B. Bentuk-bentuk Perundungan (Bullying) di MTs GUPPI Lembanna Kajang 
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siswa yang sangat sedikit, cukup memudahkan peneliti untuk mengamati tingkah 

pelaku maupun respon para korban. Berbagai tindakan yang sering dilakukan oleh “D” 

seperti: memukul punggung temannya karena tidak menghiraukan perintahnya untuk 

mengerjakan tugasnya,ia juga kerap memukul dan menendang salah seorang teman 

sekelasnya karena menolak permintaannya untuk memberi makanan atau uang jajan. 

Bahkan pada saat ujian berlangsung, dimana ia sudah lebih dahulu menyelesaikan soal-

soal ujian, ia keluar dari ruangan kelasnya lalu masuk ke dalam ruang kelas yang lain 

sambil berlari dan kadang berteriak sembari merampas pulpen adik kelasnya yang 

tengah berusaha menulis jawaban soal ujian, dimana pada saat itu guru tidak berada di 

dalam ruang kelas. Hingga pada saat sang guru datang dan menegur “D”, bukannya 

patuh atau takut terhadap gurunya tersebut, ia justru tertawa sambil berlari 

meninggalkan kelas tersebut. 

2. Perundungan Verbal 

Bentuk  perundungan  verbal  yang  biasa  dilakukan  oleh  “D”  tidak  hanya 

dilakukan  kepada  teman  sekelas  ataupun  adik  kelasnya,  tetapi  juga  terhadap 

gurunya.  Perundungan  verbal yang dilakukan kepada temannya atau sesama pelajar 

yaitu: 1)  mengancam, 2)  memaki, 3) mengejek, 4) menyoraki,  5) mengolok-olok, 6) 

menghina.Sedangkan  yang  dilakukan  terhadap  gurunya  ialah,  1)  berkata  kasar,  2) 

menyoraki, 3) memberi gelar. Perbuatannya tersebut kerap ia lakukan pada saat jam 

istirahat  maupun  pada  saat  jam  pelajaran  tengah  berlangsung  bahkan  ketika  di  luar 

sekolah. 

Perundungan  verbal  seperti  mengancam  sering  kali  ia  lakukan  ketika 

mengetahui  ada  temannya  yang  akan  melapor  kepada  guru  mengenai  perbuatannya 

dan juga ketika perintahnya tidak dituruti oleh temannya, seperti yang dilakukan 

kepada teman sekelasnya yang bernama “R”, ia mengancam akan memukul “R” 

lantaran tidak 
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menghiraukan permintaannya untuk mengerjakan tugas yang sebelumnya diberikan 

oleh guru dan sebentar lagi akan diperiksa. Tidak cukup dengan hanya mengancam, ia juga 

memaki “R” karena merasa ancamannya tidak berpengaruh untuk membuat “R” 

berubah pikiran atau merasa takut kepadanya. 

Ia juga kerap mengejek, baik yang berkenaan dengan fisik ataupun yang 

berhubungan dengan orang tua, misalnya memanggil temannya dengan sebutan 

dattulu’ yang berarti kerdil kepada salah seorang temannya, sebut saja “R”, dimana 

postur tubuh “R” memang paling kecil di antara temannya yang lain. Bahkan ia juga 

sering memanggil temannya dengan nama orang tuanya tersebut dengan maksud untuk 

merendahkan atau mempermalukannya. 

“D” juga biasa menyoraki temannya, seperti yang ia lakukan terhadap temannya 

yang dihukum oleh guru karena temannya tersebut memakai baju batik, sedangkan 

peraturan sekolah seharusnya memakai baju putih pada hari itu, pada saat pelajaran 

tengah berlangsung, ia juga sering menyoraki temannya ketika temannya tersebut salah 

dalam menjawab pertanyaan guru mata pelajaran, bahkan tidak jarang perkataan yang 

bersifat merendahkan keluar dari mulutnya, seperti dongo’ yang berarti bodoh. Ia 

melakukan tindakan tersebut dengan perasaan senang, apalagi jika teman yang 

melakukan kesalahan tersebut ialah teman yang tidak ia sukai, ia akan sangat merasa 

puas, sorakannya yang kencang disertai ekspresi wajah yang sangat gembira semakin 

memperkuat hal tersebut. 

Tidak hanya itu, “D” juga suka mengolok-olok temannya, seperti yang ia 

lakukan kepada “K”, dimana temannya tersebut memiliki perangai seperti wanita, tidak 

jarang ia memanggil temannya tersebut dengan sebutan banci, hal itu membuat “K” 

menjadi sedih dan merasa direndahkan. Terkadang “K” merasa sebal terhadapnya, 
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sehingga ketika “D” meminta uang jajan atau makanan miliknya, “K” menolak dengan 

maksud ingin membalas dendam atas perbuatannya yang telah lalu, namun “D” 

bukannya sadar, tingkahnya justru semakin brutal, tidak jarang ia mengancam sambil 

menendang kursi atau meja yang ada di sekitarnya sembari berteriak kepada “K” 

dengan berucap ‘tau pikkiri’ yang berarti orang pelit. 

“D” juga biasa menghina salah seorang temannya bernama “S” (bukan nama 

sebenarnya), ia menyebut “S” dengan sebutan ‘ata’, dimana gelaran yang dimaksud 

oleh “D” ialah bentuk tingkatan paling rendah dalam kelas sosial Suku Kajang, atau 

yang biasa dikenal dengan istilah babu. Mengingat di daerah Kajang memang terdapat 

istilah tersebut, mereka yang disebut ‘ata´ memiliki semacam komunitas tersendiri dan 

mereka cukup tersisih dari masyarakat lainnya. Terbukti dengan pemukiman mereka 

yang terpisah dari masyarakat lainnya, dimana mereka tinggal di sebuah kampung yang 

tidak jauh dari lokasi penelitian, di pemukiman tersebut hanya ditinggali oleh 

komunitas ‘ata’ sebagai pemilik kelas sosial terendah. Menurut pengamatan peneliti, 

komunitas ini memiliki peran tertentu ketika ada acara hajatan di daerah tersebut, yaitu 

sebagai suruhan pemilik hajatan yang berada di kelas lebih tinggi dari mereka, dan 

mereka berhak mendapat upah setelah hajatan tersebut selesai.Komunitas ini sangat 

unik, dimana dalam komunitas ini, baik tua maupun muda semua anggotanya dipanggil 

dengan namanya, tanpa perlu menyertakan istilah ibu, bapak, ataupun ‘puang’ seperti 

masyarakat pada umumnya. Bahkan seorang anak hanya boleh memanggil orang 

tuanya dengan nama mereka. Hal inilah yang membuat “D” menghina “S” jika 

permintaannya tidak dituruti. “S” yang sadar diri, tidak berdaya untuk melawan, ia 

hanya diam atau kadang-kadang menghindar karena merasa malu dan minder bergaul 

bersama teman-temannya yang lain. 
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Tidak  hanya  kepada  temannya,  perundungan  verbal  pun  sering  ia  lakukan 

terhadap gurunya, seperti pada saat ia mendapat teguran karena ia berpakaian tidak rapi

 dan juga memakai gelang karet berwarna hitam, bukannya patuh, ia justru pergi 

menghindar tanpa mengindahkan teguran gurunya tersebut. Namun pada saat ia 

tengah  asik  mengobrol  dengan  teman-temannya,  tanpa  ia  sadari,  guru  yang  tadi 

menegurnya  sudah  berada  di  samping  dan  menarik  baju  yang  ia  kenakan 

sambil  memukul  pungungnya.Karena  jengkel  dan  merasa  malu  ditegur  di  hadapan 

temannya dan guru yang lain beserta peneliti  sendiri,  ia berkata kasar  dan menyoraki 

guru  itu  sambil  berlari  meninggalkan  tempat  tersebut.  Tidak  hanya  itu,  pada  saat 

ujian tengah berlangsung, dan ia telah menyelesaikan soal-soal ujian, ia keluar 

dari  ruang  kelasnya  sambil  bersorak  kegirangan,  ia  terlihat  sangat  bangga  karena 

lebih cepat dari teman-temannya yang lain. Ia memasuki ruang kelas dua sambil berlari

 dan mengganggu jalannya ujian, dimana pada saat itu, guru yang bertugas mengawas 

sedang  pergi  ke  WC.  Sesekali  ia  merampas  pulpen  adik  kelasnya yang  tengah 

menyelesaikan soal-soal ujian dan  melemparkannya ke depan kelas,  tindakannya 

tersebut  berhasil  disaksikan  oleh  guru  yang  mengawas  ujian  di  kelas  tersebut. 

Pada  saat  ia  menyadari  kedatangan  guru  tersebut,  ia  pun  berlari  dengan 

bermaksud untuk menghindar, sehingga terjadi aksi saling kejar-kejaran antara “D” 

dengan gurunya hinga ia berhasil keluar dari ruang kelas tersebut sambil berkata 

“Aduh, nauppaki cambang” (Aduh saya kedapatan si  cambang) ucapan tersebut 

terdengar dengan sangat jelas oleh peneliti sendiri yang kebetulan berada di depan 

pintu kelas pada saat kejadian. Tampaknya ia memberi gelar kepada gurunya tersebut 

sesuai dengan penampilannya, dimana sang guru memang memelihara bulu yang 

tumbuh di wajahnya tersebut. 
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1. Keluarga 

Keluarga merupakan kelompok pergaulan hidup yang paling kecil dalam 

lingkungan masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.Keluarga berperan 

sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota dari keluarga, dimana 

ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam keluarga tersebut.Keluarga berperan 

penting dalam membentuk dampak positif maupun dampak negatif bagi pertumbuhan 

kepribadian anak. Namun apa jadinya jika anak tidak diasuh oleh orang tuanya 

melainkan diasuh oleh neneknya? 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa “D” adalah salah satu dari 

banyaknya korban broken home yang akhirnya memberikan dampak yang cukup serius 

3. Perundungan Psikis 

“D” terus melakukan tindakan yang bisa menekan psikis korbannya, ia 

membuat seolah-olah temannyalah yang mencoreti dinding dan melaporkannya ke 

gurunya, padahal sebenarnya ia sendiri yang mencoreti dinding tersebut, namun 

sayangnya tidak seorang pun dari temannya yang berani mengatakan yang sebenarnya 

karena takut  menjadi  korban perundungan  selanjutnya.  Ia  juga memelototi  temannya 

dengan  maksud mengancam agar  temannya segera  memberikan  jawaban pada 

saat  ujian.  Selain  itu,  ia  juga  sering  melihat  ke  arah  teman  yang  tidak  disukainya 

dengan  tatapan  sinis,  bahkan  disertai  dengan  mengacungkan  jari  tengah  kepada 

temannya tersebut. 

Perilaku  perundungan  dipengaruhi  empat  faktor,  yaitu:  a)  keluarga,  b) 

lingkungan  pergaulan,  c)  tayangan  atau  media,  dan  d)  iklim  sekolah.  Hasil  temuan 

tersebut peneliti jabarkan satu-persatu sebagai berikut 

C.  Ragam  Penyebab  Terjadinya  Kasus  Perundungan  (Bullying)  di  Madrasah 

Tsanawiyah GUPPI Lembanna Kajang 
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bagi perkembangan kepribadiannya.Secara psikologis, anak korban perceraian orang 

tua akan menderita, menjalani kehidupan apa adanya  dan jika tidak mendapat 

perhatian dari keluarga besarnya, seperti tante dan pamannya, maka anak tersebut  akan 

berperilaku menyimpang, seperti mencuri, merokok, bolos sekolah dan masih banyak 

penyimpangan lainnya. Seperti diketahui bahwa “D”  dibesarkan oleh kakek dan 

neneknya yang sudah terbilang rentah dan sering sakit-sakitan, karenanya ia kurang 

mendapat perhatian dan bimbingan selayaknya anak seusianya. Belum lagi mengenai 

perkembangan teknologi yang terbilang sangat asing bagi kedua kakek neneknya yang 

membuat keduanya mengalami kesulitan dalam membimbing maupun mengarahkan 

“D” untuk menggunakan fasilitas yang diberikan oleh ayahnya dengan baik tanpa 

penyalahgunaan, seperti sepeda motor dan juga hand phone.“D” diasuh oleh kedua 

kakek dan neneknya dengan kedisiplinan yang terbilang longgar dan dengan aturan 

yang tidak konsisten sebagaimana mestinya, mereka cenderung protektif dan menuruti 

kemauan cucunya, sehingga berdampak pada kepribadian sang cucu menjadi lebih 

manja, kurang mandiri, keras kepala dan suka membantah. Seperti pada saat neneknya 

menyuruh “D” untuk membeli tabung gas, “D” yang tengah keasyikan bermain game 

di hand phone-nya nyaris tidak mendengar perintah neneknya bahkan kata neneknya, 

“D” sering berpura-pura tidak mendengar jika diperintah dalam kondisi ia sedang 

bermain game online, dan lebih parahnya, “D” tidak segan-segan untuk membantah 

jika disuruh oleh neneknya untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Pernah 

suatu ketika neneknya memarahi “D” karena ia belum bangun sementara waktu sudah 

menunjukkan pukul delapan pagi yang artinya ia seharusnya sudah berada di sekolah, 

bukannya bangun dan siap-siap ke sekolah, ia justru memaki-maki neneknya dan 

melanjutkan tidurnya. Sehingga menjelang siang ia baru bangun, melihat perilaku 
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cucunya yang menyimpang, neneknya pun menasehati “D” namun bukan lagi dengan 

cara yang halus, melainkan dengan cara memarahinya dengan harapan cucunya 

tersebut akan berubah menjadi anak yang lebih patuh terhadap aturan. Sebagai anak 

yang sebelumnya mendapat didikan yang terbilang cukup memanjakannya, “D” 

bukannya menurut dengan nasehat neneknya, ia justru membalas dengan memaki 

bahkan menunjukkan bentuk perlawanan yang lebih besar dengan cara kabur dari 

rumah. Tampaknya ia sudah terbiasa dimanjakan dan hampir segala keinginannya 

dikabulkan, sehingga ketika menghadapi aturan yang berlawanan dengan 

keinginannya, ia justru marah dan kecewa bahkan merasa sedih seolah-olah neneknya 

sudah tidak lagi menyayanginya. Tidak berhenti di situ saja, hal yang sama 

dilakukannya ketika ia dikeluarkan dari sekolah lantaran kesalahan yang dilakukannya 

terbilang cukup fatal. Setelah mengumpulkan segenap keberaniannya, ia memberitahu 

hal tersebut kepada neneknya dengan harapan neneknya bisa membantunya untuk 

membujuk kepala sekolah agar kepala sekolah membatalkan niatnya untuk 

mengeluarkan “D” dari sekolah, sontak sang nenek memarahinya bahkan disertai 

dengan tangisan. “D” yang pada mulanya menyadari kesalahannya juga merasa sedih, 

apalagi ketika ia melihat sang nenek menangis, namun dengan rasa bersalahnya itulah 

yang menyebabkan ia pergi dari rumah dan menginap di rumah teman dekatnya. 

Didikan dari sang nenek membuatnya lebih bebas melakukan apa saja yang ia 

kehendaki, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan fasilitas yang ia miliki 

seperti sepeda motor dan juga hand phone, ia menjadi lebih muda menjalankan 

aktifitasnya. Ia sering begadang sambil bermain game online sehingga di pagi hari ia 

sulit untuk bangun tidur, bahkan tidak jarang ia sampai harus tertidur di rumah 

temannya atau di pos ronda. Namun sang nenek tidak dapat berbuat banyak untuk 
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mendidiknya apalagi dengan kondisinya yang sudah rentah dan sering sakit-sakitan. 

Tante dan paman “D” juga terlihat acuh tak acuh terhadapnya, terkadang turut 

menasehati, namun lebih sering membiarkannya dengan dalih, ponakannya tersebut 

memang sudah waktunya bergaul karena sudah menjadi ana’ bura’ne (anak remaja). 

2. Lingkungan Pergaulan 

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan 

individu lainnya, juga dapat dilakukan oleh individu dengan kelompok. Seperti yang 

dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon), 

yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kebersamaan 

dengan manusia lainnya.Pergaulan memiliki pengaruh yang besar terhadap 

pembentukan kepribadian seseorang. Pergaulan setiap individu akan mencerminkan 

kepribadiannya, baik pergaulan positif maupun negatif. Pergaulan yang positif dapat 

berupa kerjasama antar individu atau kelompok dalam mengerjakan hal-hal 

positif.Sedangkan pergaulan yang negatif itu biasanya mengarah kepada pergaulan 

bebas, hal seperti itulah yang harus dihindari terutama bagi remaja yang masih dalam 

tahap pencarian jati diri.Dalam usia remaja, biasanya individu lebih labil, sangat muda 

terpengaruh terhadap bujukan dan bahkan selalu ingin mencoba hal-hal baru yang 

belum pernah dilakukannya. 

Lingkungan di sekitar rumah dimana ia melakukan interaksi sosial, bermain dan 

bergaul memiliki kebiasaan kurang terbangun rasa saling menghormati antar anggota 

masyarakatnya. Anak muda hingga orang tua terbiasa memanggil nama seseorang 

dengan julukan tertentu. Seperti paman “D” memanggil anak kecil yang lewat di depan 

rumahnya dengan sebutan ‘labondeng’ padahal nama sebenarnya adalah Afika. Begitu 

pula dengan anak kecil, memanggil orang yang lebih tua dengan nama julukannya yang 
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sudah dikenal di kampung itu. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan bahkan 

membudaya di lingkungan tersebut. 

“D” juga telah terbiasa bergaul dengan pemuda-pemuda yang usianya jauh di 

atasnya, dari yang masih duduk di bangku SMA maupun yang sudah putus sekolah, 

dimana mereka sering berkumpul di sebuah bengkel yang jaraknya tidak jauh dari 

rumahnya. Di bengkel itulah ia sering menghabiskan waktunya bersama teman-teman, 

terkadang ia juga ikut membantu temannya untuk mengerjakan pekerjaan di bengkel 

itu, dari situlah ia biasa mendapat upah. Ia dengan mudah beradaptasi dengan kebiasaan 

teman-temannya di bengkel tersebut, mulai dari kebiasaan merokok, minum arak 

hingga ikut dalam aksi balapan liar sering kali ia lakukan. Upah dari membantu 

temannya di bengkel itulah yang biasa ia sisipkan untuk membeli rokok tanpa 

sepengetahuan neneknya, di bengkel ia dengan bebas merokok karena jauh dari 

pantauan nenek atau pamannya. Sementara untuk minum arak, biasanya ia lakukan di 

gubuk kebun yang jauh dari keramaian, namun ia tidak begitu menyukai arak tersebut, 

akan tetapi ia hanya ingin turut ramai bersama teman-temannya, ia merupakan anak 

yang paling mudah dalam kumpulan itu. Selain itu, ia biasanya melakukan aksi balapan 

liar di depan bengkel ketika suasana jalanan sedang sepi, hal itu juga biasanya ia 

lakukan hanya untuk mengetes laju kecepatan sepeda motornya tanpa bertanding 

dengan siapapun, namun hal itu cukup berbahaya dilakukan oleh anak seusianya. 

Sesuai dengan kebiasaan teman-temannya di bengkel, ia juga sering mewarnai 

rambutnya, namun hal itu hanya dilakukannya jika sedang libur panjang misalnya libur 

di bulan puasa karena tidak memungkinkan ia ke sekolah dengan rambut berwarna 

kuning keemasan tersebut. 
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Selain itu, pada malam hari, ia biasa menghabiskan waktunya dengan 

berkumpul bersama teman-temannya di pos ronda, di tempat itulah ia biasa menonton 

televisi dan juga bermain game online yang ia sebut ‘free fire’ hingga membuatnya 

lupa waktu untuk belajar, bahkan ia sering ketiduran, dan pulang ke rumahnya pada 

pagi hari, tidak jarang ia sampai tidak masuk sekolah karena kebiasaannya tersebut. 

Sering kali sang nenek menasehatinya, namun ia tidak mengindahkan nasehat tersebut, 

bahkan sering membantah ketika dinasehati. 

3. Tayangan atau Media 

Dewasa ini, perkembangan teknologi menjadi sangat pesat, televisi hadir di 

tengah-tengah keluarga memberikan kontribusi yang besar terhadap kebutuhan akan 

informasi, hiburan dan juga pendidikan. Begitu juga dengan media sosial yang sudah 

menjadi kebutuhan tersendiri bagi sebagian besar orang, setidaknya setiap orang 

memiliki satu akun media sosial. Kehadiran media sosial memang memberikan banyak 

manfaat, tidak hanya menjadi media untuk berkomunikasi akan tetapi juga menjadi 

sarana untuk mendapatkan berbagai informasi terbaru. Hanya saja keuntungan-

keuntungan tersebut juga sejalan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya.Apa 

jadinya jika penggunaan media tersebut dilakukan oleh remaja tanpa pengawasan dari 

orang dewasa di sekitarnya? 

Tayangan televisi yang sering dilihatnya bersama teman-temannya di pos 

ronda, banyak mengandung unsur kekerasan. Biasanya ia hanya mengikuti apa yang 

ditonton oleh warga yang berkumpul di pos ronda tersebut. Tayangan televisi 

kegemaran mereka adalah sinetron yang sangat menonjolkan adegan kekerasan di 

sekolah, makian ejekan, aktifitas balap liar dan juga aktifitas tawuran antar 

pelajar.Selain itu mereka juga sering menonton film yang tayang hingga larut malam 
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dimana terdapat adegan-adegan kekerasan seperti memukul, menembak bahkan 

membunuh dan juga perilaku kriminal lainnya. Hal itu sangat disukai “D” sehingga ia 

rela begadang hanya untuk menonton film tersebut. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa “D” juga sering memainkan 

game online yang mengandung unsur kekerasan di dalamnya.  Game tersebut tidak 

asing lagi di kalangan remaja hingan dewasa yang disebut dengan game free fire atau 

PUBG dimana terdapat adegan seperti memukul, menembak bahkan membunuh lawan 

main. Game tersebut merupakan permainan yang sangat mengasyikkan untuk 

dimainkan, ia terlihat suka berbicara sendiri selama permainan berlangsung, hingga 

membuat orang di sekitar merasa terganggu atau bahkan heran, seperti ketika ia 

memainkannya di rumahnya, sang nenek yang menyaksikan hal tersebut menjadi kaget 

melihat cucunya bertingkah aneh. Ekspresi senang, marah dan juga kecewa selalu ia 

perlihatkan bahkan tidak jarang ia bersorak dengan sangat senang ketika ia menjadi 

pemenang dan juga marah sambil berteriak sekeras-kerasnya ketika ia kalah dalam 

permaninan tersebut. 

Pergaulannya dengan orang-orang yang lebih tua darinya di lingkungan 

tersebut memberikan dampak yang negatif baginya karena ia sering menonton film 

porno bersama teman-temannya. Awalnya ia memang dipaksa untuk turut serta dalam 

aktifitas tercelah itu, namun lama kelamaan ia menjadi terbiasa, bahkan menurut 

temannya, ia biasa melihat “D” menonton video tidak senonoh tersebut melalui aplikasi 

you tube yang ada di handphoneatau melalui media sosial facebook miliknya. 

4. Iklim Sekolah 

Berdasarkan hasil observasi  dan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa iklim 

sekolah dimana “D” menimba ilmu, antara lain: 
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dilakukan oleh “D”, guru jarang menegur “D” yang sering kali menggunakan kata-kata 

kasar kepada teman-temannya. Biasanya guru hanya menegur atau menindaki “D” 

hanya ketika ia melakukan kesalahan yang terbilang cukup fatal saja, seperti ketika ia 

bolos dari sekolah dan hanya meminta izin dengan cara berteriak kepada guru yang 

kebetulan memergoki ia meninggalkan halaman sekolah, pada saat itu, kepala sekolah 

yang menyaksikan kejadian tidak mengenakkan itu, langsung mengambil keputusan 

untuk mengeluarkannya dari sekolah. Selain itu, “D” juga pernah dipukul oleh salah 

seorang guru karena membantah ketika ia ditegur lantaran tidak berpakaian rapi dan 

juga mengenakan aksesoris berupa gelang karet berwarna hitam yang tidak 

sepantasnya dikenakan oleh siswa sesuai aturan sekolah tersebut. Selain pelanggaran 

berat seperti dijelaskan di atas, guru nampaknya melakukan pembiaran terhadap “D” 

karena dianggap sudah biasa, dan juga merasa percuma dan hanya membuang-buang 

waktu dan tenaga untuk menegur atau menasehatinya karena mereka berpikir, “D” 

adalah anak nakal yang tidak bisa berubah. 

b. Kurangnya pengawasan dari para guru 

Berdasarkan hasil observasi, setiap jam istrahat, para guru hanya berada di 

kantor untuk berbincang-bincang atau menikmati makanan sambil beristirahat setelah 

mengajar. Jarang sekali ada guru yang berkeliling ke lingkungan sekolah untuk 

memastikan tidakadanya masalah antar siswa. Hal tersebut memberi peluang bagi “D” 

untuk melakukan aksinya yakni bolos dari sekolah, dimana sekolah tersebut tidak 

terdapat satpam bahkan pagar yang ada hanya di bagian depan sekolah saja tanpa 

adanya gerbang penutup, tidak hanya itu, di bagian belakang juga tidak terdapat pagar 

a. Guru bersikap tidak tegas 

Guru bersikap tidak tegas ketika terjadi pelanggaran atau perundungan yang 
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yang membatasi sekolah, sehingga memudahkan “D” untuk melakukan aksinya. Sesuai 

yang disaksikan sendiri oleh peneliti dan juga merupakan hasil wawancara dengan 

salah seorang temannya, ternyata “D” terbiasa membawa tas ranselnya ke manapun ia 

pergi bahkan ketika ke toilet, hal itu dilakukannya agar ia bisa lebih mudah 

meninggalkan sekolah ketika luput dari pantauan para guru, sehingga ia tidak perlu lagi 

kembali ke kelas untuk mengambil tasnya tersebut. 

c. Peraturan yang tidak konsisten 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, guru sering berubah-ubah dalam 

memberi hukuman terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Ketika ada siswa 

yang terlambat, biasanya guru tidak memberi izin untuk mengikuti pelajaran, guru juga 

terkadang membiarkan siswa tersebut mengikuti pelajaran namun terlebih dahulu 

dihukum dengan cara berdiri di depan kelas atau disuruh mengerjakan soal di papan 

tulis, jika jawaban yang didapatkan benar, ia boleh duduk di bangku bersama siswa 

yang lainnya. Namun guru memberi penanganan yang berbeda ketika “D” yang 

melakukan pelanggaran tersebut, karena ia terbilang sudah sangat terbiasa melakukan 

pelanggaran, guru kadang hanya menegur atau bahkan tidak segan-segan memukulnya, 

namun setelah itu tidak ada lagi upayah untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. 

“D” juga nampaknya sudah menganggap biasa ketika dimarahi atau dipukul oleh guru 

karena hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-harinya. 

d. Kondisi kelas yang mendukung terjadinya bullying 

Hampir  seluruh  siswa  di  kelas  VIII  takut  terhadap  “D”,  baik  laki-laki  maupun 

perempuan.Mereka lebih memilih untuk menghindari terlibat permasalahan 

dengannya. Ketika ada salah seorang teman yang menjadi korban perundungan 

yang dilakukan oleh “D”, teman-temannya yang lain memilih diam karena takut 

menjadi 
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Dampak bullying bagi korban dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik 

maupun mentalnya. Ketika tindakan bullying terjadi pada korban, baik secara fisik, 

sasaran  perundungan  selanjutnya.  Ada  pula  yang  justru  menertawakan  dan 

menyoraki teman yang menjadi korban“D” agar terlihat seolah-olah ia mendukung

 perbuatan tercelah tersebut demi mencari aman. Tidak satupun siswa yang berani 

melaporkan perbuatannya kepada guru karena takut “D” menjadikan si pelapor 

sebagai  target  perundungan  selanjutnya.  Bahkan  ketika  peneliti  melakukan 

wawancara  kepada  salah  seorang  teman  sekelas  “D”  yang  juga  merupakan 

tetangganya, sebut saja “A” (bukan nama sebenarnya) ia terkesan menutup-nutupi 

fakta  yang  sebenarnya,  dan  ketika  peneliti  bertanya  apakah  “D”  pernah 

melakukan  aksi  perundungan  terhadapnya,  “A”  mengatakan  bahwa  “D”  tidak 

pernah  melakukan  hal  tersebut,  namun  siswa  lain  yang  menyaksikan  wawancara 

tersebut berteriak mengatakan bahwa “A” tidak mengatakan yang sebenarnya, siswa

 tersebut mengaku sering melihat “A” diancam  bahkan ditendang hanya karena 

“A”  tidak  melakukan  apa  yang  ia  perintahkan,  “A”  yang  hampir  setiap  hari 

diboncengnya ketika pergi  dan pulang sekolah hanya bisa pasrah  dan tidak bisa 

berbuat banyak, mengingat “D” memang sering menolongnya. 

Berdasarkan hasil wawancara maupun observasi, dapat dijabarkan ragam 

dampak perundungan sebagai berikut: 

Perilaku perundungan terjadi bukan tanpa dampak yang patut diwaspadai.Ketika

 tindakan  ini  terjadi,  dampaknya  dapat  mengancam  semua  pihak  yang  terlibat,  bukan 

hanya pada korban, namun juga kepada pelaku maupun saksi perundungan itu sendiri. 

1. Dampak Perundungan bagi Korban 

D. Ragam Dampak Perundungan (Bullying) bagi Perkembangan Kepribadian Peserta Didik 
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verbal maupun psikologis/mental, korban akan mengalami sejumlah gangguan pada 

fisik maupun mentalnya. Seperti yang dialami oleh salah seorang korban bullying  yang 

dilakukan oleh “D” bernama “R” yang juga teman sekelas pelaku, “R” mengaku 

merasa tidak tenang, cemas dan ketakutan apabila berada dekat dengan “D”, apalagi 

mereka adalah teman sekelas yang setiap hari harus belajar di kelas yang sama, hal itu 

membuat “R” merasa terancam setiap harinya, ia tidak dapat berkonsentrasi secara 

penuh dalam proses belajar, bahkan terkadang merasa takut ke sekolah. Hal itu terbukti 

dengan menurunnya prestasi akademik “R” yang dulunya mendapat nilai 8,5 di mata 

pelajaran matematika, dan hasil ujian terakhir menjadi hanya 80, mengingat ia 

mendapat perilaku bullying oleh “D” pada saat ujian mata pelajaran matematika tengah 

berlangsung. 

Tidak hanya itu, “K” yang juga menjadi korban bullying yang dilakukan oleh 

“D” dengan memberinya gelar ‘banci’, ia merasa malu dan juga kurang percaya diri, 

bahkan mengalami penarikan sosial sehingga ia merasa kesulitan untuk berinteraksi 

dengan lingkungan sosialnya. Terkadang ia geram dengan perlakuan “D” yang terus 

menerus menghina dan merendahkannya, sering kali ia mengumpulkan niat dan 

keberanian untuk melawan, namun pada akhirnya ia sadar bahwa “D” bukanlah lawan 

yang tepat baginya, mengingat postur tubuh “D” yang lebih besar dan juga kekuatannya 

yang lebih besar darinya. Hingga ia memilih untuk menghindar dari pada harus 

memperpanjang masalah, ia takut ancaman yang lebih besar lagi, mengingat “D” kerap 

bertindak fisik terhadap teman-temannya, baik dalam hal permainan maupun hal serius. 

2. Dampak Bullying bagi Pelaku 

Tindakan bullying  merupakan tindakan yang sangat merugikan, bukan hanya 

terhadap korban, tetapi juga dapat berdampak serius terhadap pelaku bullying itu 
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sendiri. Pelaku bullying di usia remaja rentan terhadap masalah-masalah psikologis 

jangka panjang dan dapat terbawa hingga usia dewasa jika tidak mendapat penanganan 

yang tepat. Pelaku beresiko tumbuh menjadi seorang dewasa yang mengalami kesulitan 

dalam hal mengendalikan emosi sehingga dapat berdampak pada kesulitan membangun 

relasi sosial bahkan hubungan romantis. 

Sebuah penelitian menyebut dampak bullying terhadap pelaku ketika dewasa 

yaitu, pelaku memiliki kecenderungan untuk berperilaku kriminal, vandalisme, 

penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, bahkan dapat terlibat dalam 

aktifitas seksual dini.Hal itulah yang terjadi pada “D” meskipun tidak secara 

keseluruhan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa iakerap ikut serta 

dengan orang-orang dewasa dalam kegiatan balapan liar, meminum tuak, dan juga 

menonton film porno. Tidak hanya itu, ia juga kesulitan dalam hal mengendalikan 

emosi, terbukti dengan keberaniannya membentak guru ketika ditegur. Ia juga kerap 

melawan ketika sang nenek memintanya untuk membantu pekerjaan rumah hanya 

karena merasa mengganggu aktifitasgame online yang dilakukannya. Selain itu, ia juga 

memilih-milih dalam hal bergaul, ia tidak senang bergaul dengan teman yang yang taat 

aturan ketika di sekolah, ia merasa risih karena setiap kali ia melakukan pelanggaran, 

temannya tersebut selalu memberinya nasehat, sehingga ia merasa terganggu. 

Sebaliknya, ia justru sangat menikmati pergaulannya dengan teman-teman di bengkel 

tempat ia menghabiskan waktu sepulang sekolah hingga sore hari. Baginya teman-

temannya itu sangat asyik karena mereka selalu sejalan dalam hal hobby maupun 

pikiran. 

3. Dampak Bullying bagi Saksi 



91 
 

 

Tidak hanya terhadap korban maupun pelaku, ternyata tindakan bullying juga 

berdampak bagi saksi bullying itu sendiri.Kebanyakan kasus bullying 

mengesampingkan peran saksi tindakan tersebut, padahal sebenarnya saksi perilaku 

bullying tersebut memegang peranan penting dalam intimidasi. Tidak seorang pun yang 

mau menjadi korban perilaku bullying,namun ketika melihat perilaku tersebut, tidak 

semua orang mampu memposisikan diri untuk menolong atau sekedar mendukung 

korban bullying. Alih-alih menghentikan bullying tersebut, saksi lebih sering diam 

tanpa bertindak apa pun, mengabaikan, berpura-pura tidak mempunyai hubungan 

dengan korban maupun pelaku, atau justru menyaksikan bullying dengan antusias dan 

ikut menyoraki dan menertawakan korban. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak 

negatif bagi saksi, mereka cenderung mengalami masalah psikologis jangka panjang 

karena menganggap perilaku bullying ialah hal yang wajar dilakukan. Selain itu, saksi 

bullying juga cenderung mengalami rasa takut yang berlebih, tidak nyaman berada di 

antara pelaku maupun korban, rasa bersalah karena tidak dapat membantu korban, dan 

juga perasaan tidak berdaya karena tidak berani melaporkan kasus bullying yang 

disaksikannya. Dampak yang lebih parah ialah para saksi perilaku bullying juga dapat 

menjadi pelaku bullying selanjutnya, terutama bagi mereka yang beranggapan bahwa 

perilaku bullying ialah hal yang wajar dilakukan. Selanjutnya, mereka akan melakukan 

aksinya dengan perasaan senang dan bangga karena merasa berkuasa di antara teman-

temannya, hingga membuat rasa percaya dirinya semakin bertambah ketika teman-

temannya tersebut merasa takut terhadapnya. 

E. Langkah-langkah Solutif Pihak Madrasah untuk Menanggulangi Perundungan (Bullying 
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Sebagai tenaga pendidik, guru tidak hanya bertanggung jawab pada nilai 

akademis peserta didik, tetapi juga memegang peran penting dalam mengawasi tingkah 

laku dan juga membentuk karakter siswa. Guru wajib segera melakukan berbagai 

tindakan  sebagai upayah penanggulangan kasus bullying yang terjadi antara siswa agar 

terhindar dari berbagai macam kekerasan. 

Adapun beberapa langkah solutif pihak Madrasah Tsanawiyah GUPPI 

Lembanna dalam melakukan upayah penanggulangan kasus bullying antar siswa yaitu: 

1. Mencari Tahu Penyebab terjadinya Kasus Bullying 

Sebelum menentukan upayah penanggulangan terhadap kasus bullying, terlebih 

dahulu, guru mencari tahu apa penyebab sehingga bullying itu terjadi, dengan 

demikian, guru dapat dengan mudah menemukan langkah penangan secara tepat. Guru 

biasanya bertanya kepada siswa lain yang menyaksikan secara langsung perilaku 

bullying tersebut, selanjutnya menanyakan kepada korban dan juga pelaku. 

2. Memberikan Hukuman (punishment) 

Setelah mengetahui akar permasalahan dari kasus bullying tersebut, guru 

memberikan hukuman (punishment) terhadap pelaku sesuai dengan bentuk bullying 

yang dilakukannya.Pemberian punishment kepada pelaku tidak sekedar menjatuhkan 

hukuman karena suatu kesalahan atau pelanggaran, melainkan sebagai bentuk upayah 

untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, memberikan motivasi belajar dan 

pembentukan moral. Selain itu, hukuman atau punishment yang diberikan juga 

bertujuan untuk memberikan efek jerah sehingga pelaku tidak lagi mengulangi 

tindakan bullying  secara terus-menerus. 

3. Memberikan Edukasi tentang Bahaya Bullying 
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Tidak cukup dengan hanya memberikan hukuman terhadap pelaku bullying, 

guru juga melakukan upayah lanjutan guna meminimalisir terjadinya kasus bullying 

susulan dengan cara memberikan edukasi tentang bahaya bullying, baik kepada pelaku 

bullying, korban bullying, maupun`seluruh peserta didik. Upayah ini dilakukan ketika 

guru mendapati kasus bullying, namun tidak semua kasus bullying dapat diketahui oleh 

guru, biasanya guru hanya secara kebetulan saja memergoki perilaku bullying, karena 

baik korban maupun siswa yang menyaksikan bullying itu terjadi, tidak ada yang berani 

melaporkannya kepada guru karena merasa takut dengan ancaman pelaku bullying 

tersebut. 

4. Menjalin Kerja Sama antara Guru dengan Orang Tua Siswa 

Upayah selanjutnya yang dilakukan oleh guru demi meminimalisir terjadinya 

kasus bullying lanjutan ialah dengan menjalin kerja sama dengan orang tua pelaku. 

Langkah ini diambil ketika guru menemukan adanya kasus bullying secara serius, 

misalnya terjadinya perkelahian antar siswa. Seperti yang terjadi sebelumnya, ketika 

seorang siswa melakukan bullying fisik kepada adik kelasnya diduga hal ini dipicu dari 

unggahan di media sosial facebook yang membuat pelaku merasa tersinggung sehingga 

ia mendatangi korban di sekolah dan menamparnya setelah sebelumnya terjadi aduh 

mulut antara keduanya. Guru yang saat itu tengah beristirahat di kantor, sontak 

mendengar kegaduhan yang terjadi, dengan langkah cepat, para guru berhasil melerai 

perkelahian siswanya, karena siswa lain yang menyaksikan perkelahian tersebut tidak 

satupun yang mau melerai temannya, mereka justru bersorak seolah-olah senang 

menyaksikan kegaduhan tersebut. 

Mengingat kasus yang terjadi terbilang cukup serius, para guru memutuskan 

untuk memanggil orang tua pelaku lalu kemudian membicarakan hal tersebut guna 
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menemukan solusi yang tepat untuk membina anak sebagai pelaku bullying. Guru 

berusaha untuk memberikan pemahaman kepada orang tua pelakubullying tersebut 

agar tidak terjadi kesalahpahaman, setelah itu gurumemberikan hukuman berupa 

skorsing kepada pelaku untuk memberikan efek jerah.Hal itu dilakukan setelah ada 

kesepakatan antara guru dan orang tua pelaku bullying. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian telah melakukan 

bullying dalam berbagai bentuk, yaitu bullying fisik, verbal dan juga bullying psikis. 

Bullying fisik merupakan bentuk perilaku bullying yang paling tampak dan paling 

mudah diidentifikasi di antara bentuk perilaku bullying lainnya. Bentuk bullying secara 

fisik di antaranya adalah memukul, menendang, mencakar, dan merusak barang milik 

korban bullying. Bentuk bullying secara verbal adalah bentuk penindasan yang paling 

umum dilakukan, jenis bullying ini biasanya diabaikan karena hanya dianggap sepeleh 

oleh orang-orang yang menyaksikannya, baik itu guru, maupun teman sebaya, bahkan 

terkadang justru dianggap bahan bercandaan. Bullying verbal ini dapat berupa 

pemberian nama julukan atau gelaran tertentu, mengancam, menghina, memaki, 

membentak dan menyoraki korban bullying tersebut. Sedangkan bentuk bullying secara 

psikis merupakan kasus bullying yang paling sulit dideteksi dari luar, bullying psikis 

adalah pelemahan harga diri korban melalui pengabaian, pengucilan, dan juga dapat 

dilakukan serangan berupa tuduhan kepada korban seolah-olah si korbanlah yang 

melakukan pelanggaran, sehingga korban tersebut mendapat hukuman. 

F. Pembahasan 

1. Bentuk-bentuk perundungan (bullying) 
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Sebagian orang beranggapan bahwa bullying merupakan hal yang sepeleh dan 

wajar dilakukan. Namun faktanya, bullying merupakan perilaku yang tidak normal, 

tidak sehat dan perilaku ini tidak dapat diterima sesuai pandangan sosial. Hal yang 

terbilang sepeleh pun jika dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan dampak 

yang serius dan fatal. Dengan membiarkan atau menerima perilaku bullying, berarti 

kita telah memberikan bullies power  kepada pelaku bullying, menciptakan interaksi 

sosial tidak sehat dan meningkatkan budaya kekerasan.48 

a. Keluarga 

Secara psikologis, anak korban perceraian kedua orang tuanya akan menderita, 

menjalani kehidupan apa adanya dan tidak jarang jika perhatian keluarga besarnya pun 

tidak ada, maka anak tersebut akan berperilaku menyimpang, seperti mencuri, 

merokok, dan sebagainya. Namun jika keluarga besarnya turun tangan dalam 

mengasuh dan mendidik anak tersebut, maka jiwa anak akan merasa lebih tenteram 

sehingga berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya. 

Perceraian kedua orang tua menjadi penyebab utama terpecahnya kasih sayang 

orang tua terhadap anak.Padahal, keluarga merupakan tempat membentuk kepribadian 

anak melalui interaksi sosial dalam keluarga.Anak mempelajari pola-pola tingkah laku, 

sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai dalam keluarga dan masyarakat untuk 

pengembangan kepribadiannya. Seorang anak yang terpaksa harus diasuh oleh sang 

nenek akibat dari perceraian orang tua, akhirnya dididik dan dibesarkan dengan 

 

48Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media), h. 13. 

2. Ragam penyebab terjadinya kasus Perundungan (bullying)
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kedisiplinan yang terbilang longgar dan dengan aturan yang tidak konsisten 

sebagaimana mestinya, mereka cenderung protektif dan menuruti kemauan cucunya, 

sehingga berdampak pada kepribadian sang cucu menjadi lebih manja, kurang mandiri, 

keras kepala dan suka membantah. 

 

b. Lingkungan pergaulan 

Lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian 

seseorang, terlebih lagi bagi usia remaja yang sedang mencari jati diri.Dalam sebuah 

lingkungan pergaulan, seorang remaja dapat dengan mudah terpengaruh oleh apayang 

biasa dilakukan oleh teman-temannya. Lingkungan pergaulan yang buruk akan 

berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian yang buruk pula, sehingga 

menyebabkan munculnya kenakalan remaja karena kepribadian terbentuk dari 

kebiasaan-kebiasaan yang ada dan kebiasaan seorang remaja didasarkan oleh 

lingkungannya. 

c. Tayangan atau media sosial 

Peran tayangan televisi dan media sosial sangat besar bagi kepribadian remaja, 

terkhusus pada pola pikir, sikap dan perilaku.Tayangan televisi yang menonjolkan 

adegan kekerasan di sekolah, makian ejekan, aktifitas balap liar,aktifitas tawuran antar 

pelajar, bahkan adegan pembunuhanjuga ditampilkan.Tayangan tersebut memberi 

pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir, sikap dan juga tingkah laku.Hal itu 

terbukti dengan kecenderungan subjek penelitian untuk melakukan aksi kekerasan 

seperti yang dilihatnya dalam tayangan sinetron kesukaannya.Belum lagi dengan 

kebiasaan bermain game online yang juga menampilkan adegan saling memukul, 
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menembak bahkan membunuh semakin membentuk karakter buruk pada remaja 

tersebut. 

Tidak hanya itu, media sosial juga memberikan dampak yang sangat 

buruk.Melalui media sosial, subjek penelitian dapat mengakses konten pornografi 

secara sembunyi-sembunyi baik berupa gambar maupun dalam bentuk video. Dalam 

hal ini sangat dibutuhkan peranan orang dewasa dalam mengawasi penggunaan media 

sosial bagi remaja yang masih dalam proses pencarian jati diri, agar tidak terbuai oleh 

kecanggihan teknologi, karena hal ini dapat berdampak buruk terhadap perkembangan 

kepribadian seorang remaja. 

d. Iklim sekolah 

Iklim sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian peserta 

didik, oleh karena itu, sebagai seorang tenaga pendidik, guru tidak hanya 

memperhatikan ranah kognitif peserta didik, tetapi juga harus memperhatikan ranah 

afektif dan juga ranah psikomotorik peserta didiknya. 

Iklim atau situasi di sekolah yang bersifat negatif sangat mempengaruhi 

terjadinya perilaku bullying.Semakin negatif iklim sekolah, semakin tinggi 

kecenderungan perilaku bullying, sebaliknya, semakin positif iklim sekolah, semakin 

rendah kecenderungan perilaku bullying.49Sikap guru yang tidak tegas dalam 

menangani kasus bullying, kurangnya pengawasan dari guru, peraturan yang tidak 

konsisten, dan kondisi kelas yang mendukung perilaku bullying, semakin memperkuat 

hal tersebut. 

 

49Ulfah Magfirah, Mira Aliza Rachmawati, “Hubungan antara Iklim Sekolah 

dengan Kecenderungan Perilaku Bullying”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Psikologi 

dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, 2010), h. 1. 
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Dampak bullying dapat mengancam semua pihak yang terlibat, bukan hanya 

pada korban, namun juga kepada pelaku maupun saksi bullying itu sendiri.Bullying 

dapat memberi dampak yang sangat serius bagi korban, diantaranya ialah, korban akan 

merasa ketakutan, terancam, malu atau tidak percaya diri, mengalami penarikan sosial 

sehingga mengalami kesulitan dalam membangun relasi sosial, bahkan korban bullying 

kadang merasa takut ke sekolah dan tidak konsentrasi dalam proses belajar, sehingga 

dapat berdampak buruk bagi hasil belajarnya. Adapun dampak bullying bagi pelaku 

bullying itu sendiri ialah, pelaku berisiko tumbuh menjadi seorang dewasa yang 

mengalami kesulitan dalam hal pengendalian emosi sehingga berdampak pada 

kesulitan membangun relasi sosial bahkan hubungan romantic.Pelaku juga dapat 

memiliki kecenderungan untuk berperilaku kriminal, vandalism, kecanduan alkohol 

dan obat-obatan terlarang, bahkan dapat terlibat dalam aktifitas seksual dini. Dan yang 

terakhir ialah dampak bullying bagi saksi bullying ialah saksi dapat menjadi pelaku 

bullying selanjutnya terutama bagi mereka yang beranggapan bahwa bullying ialah hal 

yang wajar dilakukan. 

Adapun langkah-langkah solutif yang dilakukan oleh pihak madrasah dalam 

upayah menanggulangi perilaku bullying ialah, mencari tahu penyebab terjadinya 

perilaku bullying agar dapat memberi penanganan yang tepat.Setelah mengetahui 

penyebab terjadinya bullying, pihak madrasah dalam hal ini ialah guru memberikan 

hukuman (punishment) kepada pelaku bullying guna memberikan efek jerah.Setelah 

itu, guru memberikan edukasi mengenai bahaya bullying kepada siswa-siswanya, 

3. Dampak Perundungan (Bullying) bagi Perkembangan Kepribadian Peserta Didik 

4. Langkah-langkah solutif pihak madrasah untuk menanggulangi perundungan (bullying) 
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terkhusus kepada pelaku bullying itu sendiri.Kasus bullying yang berkategori berat atau 

serius, misalnya bullying fisik yang mengarah kepada perkelahian antar pelajar, 

biasanya diselesaikan dengan melibatkan orang tua siswa. Pihak madrasah akan 

membicarakan tentang hal ini kepada orang tua siswa yang terlibat kasus bullying 

tersebut agar terjalin kerja sama yang baik antara guru dan orang tua dalam mendidik 

anak. 

 
 

  

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

psikologi.  

a. Bullying fisik 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk perilaku bullying yang terjadi meliputi bullying fisik, verbal dan 
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Bullying fisik terbagi menjadi dua, yaitu bullying langsung dan tidak langsung. 

Bullying fisik langsung dilakukan sendiri oleh pelaku di mana ia terlibat kontak secara 

langsung dengan korbannya. Sedangkan bullying fisik tidak langsung dilakukan 

dengan cara menyuruh orang lain untuk mengganggu atau menyakiti korbannya. 

b. Bullying verbal 

Bullying verbal yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya kepada teman sekelas 

ataupun adik kelasnya, tetapi juga kepada gurunya. Bullying verbal yang dilakukan 

kepada teman atau sesame pelajar yaitu, 1) mengancam, 2) memaki, 3) mengejek, 4) 

menyoraki, dan 5) menghina. sedangkan yang dilakukan kepada gurunya yaitu, 1) 

berkata kasar, 2) menyoraki dan 3) memberi gelaran. 

c. Bullying psikis 

Bullying psikis yang dilakukan yaitu, memandang korbannya dengan tatapan sinis 

disertai gerakan yang mengancam. Tidak hanya itu, pelaku juga kerap membuat 

kesalahan lalu kemudian dilimpahkan kepada teman yang tidak disukainya dengan 

maksud memfitnah seolah temannya itulah yang berbuat salah, dan perilaku tersebut 

dilakukan dengan perasaan senang. 

2. Ragam penyebab perilaku bullying dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: 

a. Keluarga 

Pelaku bullying merupakan seorang anak korban broken home yang juga tidak 

diasuh oleh orang tuanya, melainkan oleh nenek dari pihak ayah. Sebagai seorang anak 

korban broken home, si pelaku kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya yang 

diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Didikan dari seorang nenek yang 

diterimanya terbilang longgar dengan aturan yang tidak konsisten sebagaimana 

mestinya, mereka cenderung protektif dan menuruti kemauan cucunya, sehingga 

berdampak bagi kepribadian sang cucu menjadi lebih manja, kurang mandiri, keras 

kepala, dan suka membantah. 

b. Lingkungan pergaulan 

Lingkungan di sekitar rumah, dimana ia melakukan interaksi sosial, bermain 

dan bergaul, memiliki kebiasaan kurang terbangun rasa saling menghormati antar 
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anggota masyarakatnya. Selain itu, ia juga berteman dengan pemuda-pemuda yang 

lebih tua darinya, dari yang masih duduk di bangku SMA, maupun yang sudah putus 

sekolah, dimana ia dengan sangat mudah beradaptasi dengan kebiasaan teman 

bergaulnya tersebut. Mulai dari kebiasaan merokok, meminum arak, hingga ikut dalam 

aksi balapan liar, bahkan kebiasaan menonton video porno melalui aplikasi you tube di 

handphone miliknya. 

c. Tayangan atau media 

Tayangan televisi yang sering ditontonnya di pos ronda bersama teman dan juga 

warga sekitar banyak mengandung unsur kekerasan, makian, ejekan, aktifitas balap liar 

dan juga aktifitas tawuran antar pelajar. Selain itu, ia juga sangat suka memainkan 

game online melalui handphone miliknya, dimana dalam game tersebut juga banyak 

mengandung unsur kekerasan, mulai dari menembak, memukul, bahkan membunuh 

lawan. Tidak hanya itu, ia juga dengan bebas dapat mengakses video porno melalui 

handphone miliknya, namun kebiasaan ini dilakukannya dengan cara sembunyi-

sembunyi. 

d. Iklim sekolah 

 Iklim sekolah dimana perilaku bullying ini sering terjadi menggambarkan 

suasana sekolah dan tindakan guru yang bersikap tidak tegas dalam menanggapi kasus 

bullying, guru juga kurang pengawasan terhadap peserta didik terutama pada jam 

istrahat. Peraturan sekolah yang tidak konsisten, dimana biasanya diberlakukan 

hukuman bagi peserta didik yang melakukan kesalahan, namun jika si pelaku bullying 

yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, guru cenderung melakukan pembiaran 

setelah menegur dengan kata-kata kasar atau dengan pukulan, dan hal tersebut sudah 

dianggap biasa bagi pelaku bullying tersebut. Selain itu, kondisi kelas yang mendukung 

terjadinya perilaku bullying, dimana tidak satu pun siswa yang berani melaporkan 

kejadian bullying kepada guru karena takut kepada pelaku bullying dan mereka merasa 

terancam menjadi korban bullying selanjutnya, bahkan tidak jarang, siswa yang 

menyaksikan perilaku bullying tersebut justru ikut serta menyoraki atau menertawakan 

korban bullying seolah mendukung perilaku bullying tersebut. 
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3. Dampak bullying dapat mengancam semua pihak yang terlibat, bukan hanya 

bagi pelaku maupun korban, tetapi juga dapat berdampak bagi saksi perilaku 

bullying  tersebut. Dampak yang ditimbulkan bagi pelaku ialah sulit 

mengendalikan emosi sehingga berdampak juga pada kesulitan membangun 

relasi sosial dalam lingkungan sekitar. Sedangkan dampak bullying bagi korban 

diantaranya ialah, korban merasa takut, terancam, malu, tidak percaya diri, dan 

mengalami penarikan sosial sehingga kesulitan dalam membangun relasi sosial, 

bahkan merasa takut ke sekolah dan tidak dapat berkonsentrasi dalam kegiatan 

belajar sehingga berdampak bagi hasil belajarnya. Tidak hanya itu, bullying 

juga berdampak bagi saksi perilaku bullying tersebut, dimana para saksi dapat 

menjadi pelaku bullying selanjutnya terutama bagi mereka yang beranggapan 

bahwa perilaku bullying ialah sesuatu yang wajar. 

4. Adapun langkah solutif dalam menanggulangi kasus bullying yang dilakukan 

oleh pihak sekolah yaitu, mencaritahu penyebab terjadinya kasus bullying agar 

dapat menanganinya dengan tepat, kemudian memberikan hukuman 

(punishment) kepada pelaku untuk memberikan efek jerah, selanjutnya guru 

memberi edukasi tentang bahaya bullying kepada para siswa, dan yang terakhir, 

pihak sekolah menjalin kerja sama dengan orang tua siswa dalam hal 

menanggulangi bullying agar tidak terjadi kasus bullying selanjutnya. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah peneliti mengemukakan kesimpulan di atas, maka berikut ini peneliti 

akan mengungkapkan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus 

sebagai kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Pihak sekolah terutama para guru, sebaiknya meningkatkan pemahaman 

mengenai bullying sehingga dapat mengetahui, mencegah maupun menangani 

bullying sedini mungkin. 

2. Sebaiknya guru bertindak lebih responsif ketika mendapatkan kasus bullying. 
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3. Sebaiknya guru memberikan edukasi mengenai bahaya bullying demi 

meminimalisir terjadinya kasus bullying lanjutan. 

4. Pihak sekolah sebaiknya mengoptimalkan kinerja guru BK agar lebih mudah 

menangani kasus-kasus kekerasan di sekolah maupun pelanggaran lainnya yang 

dilakukan oleh peserta didik. 

5. Para orang tua hendaknya menjadi panutan yang bersifat positif bagi anak serta 

menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga. 
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Pedoman Wawancara Pelaku Bullying 

No. Aspek yang ditanyakan Daftar pertanyaan Jawaban 

narasumber 

1. Bentuk-bentuk bullying 1. Apakah kamu pernah memukul temanmu? 

2. Apakah kamu sering mengejek temanmu? 

3. Pernahkah kamu mengancam temanmu? 

4. Apakah kamu sering memandang dengan 

pandangan sinis kepada teman yang tidak 

kamu sukai? 

5. Apakah kamu sering meminta uang atau 

makanan temanmu secara paksa? 

6. Apakah kamu sering meminta temanmu 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan 

gurumu? 

7. Apakah kamu pernah menyebarkan hal-hal 

buruk tentang temanmu agar ia dijauhi 

oleh teman yang lain? 

 

2. Karakteristik korban 

bullying 

8. Apakah kamu sering terlibat pertengkaran 

atau perdebatan dengan temanmu yang 

sering membantah kamu? 

9. Apakah kamu cenderung menyuruh 

temanmu yang cenderung diam untuk 

melakukan apa yang kamu inginkan? 

10. Apakah kamu sering menjadikan temanmu 

yang memiliki kekurangan fisik sebagai 

bahan ejekan? 

11. Apakah kamu mengucilkan temanmu yang 

menyebalkan dari pertemanan? 

 

3. Faktor-faktor penyebab 

perilaku bullying (iklim 

sekolah, keluarga, media 

dan lingkungan 

pergaulan). 

12. Apakah sebelumnya kamu pernah 

mendapatkan perlakuan tidak 

mengenakkan di sekolah? 

13. Bagaimana tindakan guru ketika kamu 

melanggar peraturan yang ada? 

14. Pernahkah kamu menyaksikan 

pertengkaran atau kekerasan di rumah? 

Seberapa sering? 

15. Pernahkah kamu mendapatkan perlakuan 

yang kasar dari anggota keluargamu? 

Apakah orang tua pernah melakukan 

kekerasan kepada kamu ketika kamu tidak 

melakukan  perintah orang tua? 
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16. Apakah kamu pernah bercerita kepada 

orang tuamu ketika kamu memiliki 

masalah? Jika iya, masalah apa yang biasa 

kamu ceritakan ? 

17. Pernahkah orang tuamu mengajak kamu 

bercerita atau mendiskusikan sesuatu? Jika 

iya, apa yang biasanya diceritakan atau 

didiskusikan? 

18. Tayangan televisi apa yang sering kamu 

tonton ketika di rumah? 

19. Apakah kamu sering menirukan atau 

memperagakan tindakan yang dilakukan 

oleh tokoh pada tayangan televisi yang 

kamu tonton? 

20. Apakah kamu suka bermain game online? 

Jika iya, game apa yang sering kamu 

mainkan? 

21. Apakah kamu senang melihat video 

kekerasan? 

22. Apakah kamu mempunyai akun media 

sosial? Apa yang kamu dapatkan dan apa 

yang kamu lakukan dengan akun tersebut? 

23. Dengan siapa biasanya kamu bermain? 

24. Apakah teman bermainmu seumuran 

denganmu? 

25. Apakah kamu sering mengikuti kegiatan 

keagamaan (TPA) saat sore hari? 

 

Pedoman Wawancara Korban Bullying 

No.  Aspek yang ditanyakan Daftar pertanyaan Jawaban 

narasumber 

1. Bentuk-bentuk bullying 1. Pernahkah kamu dipukul oleh 

temanmu? 

2. Pernahkah kamu diejek oleh 

temanmu? 

3. Apakah kamu juga sering 

diancam oleh temanmu? 

4. Apakah kamu sering dipandang 

dengan pandangan sinis oleh 

temanmu? 

 



81 
 

 

5. Pernahkah temanmu meminta 

uang atau makananmu secara 

paksa? 

6. Pernahkah kamu disuruh oleh 

temanmu untuk mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru? 

7. Apakah temanmu pernah 

menyebarkan fitnah tentang kamu 

sehingga kamu dijauhi oleh 

teman-temanmu? 

2.  Karakteristik pelaku bullying 8. Apakah siswa tersebut mudah 

marah apabila keinginannya tidak 

dipenuhi? 

9. Apakah siswa tersebut sering 

melakukan tindakan fisik 

(memukul, mendorong, dll) 

kepada kamu? 

10. Apakah siswa tersebut sering 

memaksa atau memerintah teman 

lain untuk melakukan apa yang 

diinginkannya? 

11. Apakah siswa tersebut sering 

melanggar aturan di 

kelas/sekolah? 

12. Bagaimana sikap siswa tersebut 

jika dinasehati oleh guru? 

13. Apakah siswa tersebut sering 

menolongmu atau teman yang lain 

ketika kalian membutuhkan 

pertolongan? 

14. Apakah kebanyakan siswa takut 

(tidak berani melawan) kepada 

siswa tersebut? 

 

3.  Iklim sekolah 15. Apakah pihak sekolah 

memberikan hukuman apabila 

siswa melanggar aturan sekolah? 

16. Apakah guru menindak temanmu 

yang melakukan perbuatan tidak 

menyenangkan tersebut? 

17. Apakah guru sering menegur 

siswa yang sering berkata 

kasar/kotor? 

18. Bagaimana sikap teman yang lain 

ketika melihat kamu diperlakukan 
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tidak menyenangkan oleh 

temanmu tersebut? 

 

Pedoman Wawancara Guru 

No. Aspek yang ditanyakan Daftar pertanyaan Jawaban 

narasumber 

1. Bentuk-bentuk bullying 1. Bentuk-bentuk bullying secara 

fisik apa saja yang sering 

dilakukan siswa tersebut yang 

anda ketahui? 

2. Bentuk-bentuk bullying secara 

lisan apa saja yang sering 

dilakukan siswa tersebut yang 

anda ketahui? 

3. Apakah siswa tersebut pernah 

menghasut teman-temannya 

untuk menjauhi salah seorang 

temannya? 

4. Apakah siswa tersebut sering 

menunjukkan gerakan-gerakan 

tubuh yang bersifat 

mengintimidasi siswa lain 

(memelototi, memandang 

rendah orang lain)? 

 

2. Karakteristik pelaku 

bullying 

5. Bagaimana sikap siswa tersebut 

ketika mengikuti pelajaran di 

kelas? 

6. Bagaimana sikap siswa tersebut 

terhadap teman-temannya? 

7. Bagaimana sikap siswa tersebut 

terhadap gurunya? 

8. Bagaimana sifat siswa tersebut 

yang anda ketahui? 

 

3. Factor-faktor penyebab 

bullying 

9. Bagaimana latar belakang 

keluarga siswa tersebut? 

10. Bagaimana hubungan siswa 

tersebut dengan orang tuanya? 
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11. Apakah ketika di sekolah, siswa 

tersebut bermain dengan teman 

yang juga berperilaku buruk? 

12. Bagaimana lingkungan 

pergaulan siswa tersebut? 

4. Karakter korban bullying 13. Bagaimana sikap siswa tersebut 

dalam mengikuti pembelajaran 

di kelas? 

14. Bagaimana sikap siswa tersebut 

terhadap teman-temannya? 

15. Bagaimana sikap siswa tersebut 

terhadap guru? 

16. Bagaimana sifat siswa tersebut 

yang anda ketahui? 

 

5. Iklim sekolah 17. Apa yang anda lakukan jika 

siswa melanggar peraturan 

sekolah? 

18. Apakah anda memberi teguran 

pada setiap siswa yang 

berperilaku tidak baik? 

19. Apakah anda mengetahui 

dengan jelas apa saja yang 

terjadi pada siswa anda? 

20. Apa yang anda lakukan ketika 

siswa anda melakukan perilaku 

bullying? 

21. Bagaimana anda menumbuhkan 

empati pada masing-masing 

siswa? 

22. Apakah masing-masing siswa 

membawa handphone ke 

sekolah? Pernahkah anda 

melakukan razia handphone 

milik siswa? 

23. Bagaimana anda menciptakan 

susasana yang nyaman bagi 

siswa? 
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Pedoman Observasi Subjek Penelitian 

Hari/tanggal     : Selasa, 3 Desember 2019 

Tempat  : MTs. GUPPI Lembanna Kecamatan Kajang 

Waktu  : 07:30-11:30 WITA 

No. Aspek yang 

diamati 

Sub aspek yang diamati Pertanyaan  

Ya  Tidak  

 

Keterangan  

1. Karakteristik 

pelaku bullying  

1. Siswa berperawakan besar? 

2. Siswa patuh pada peraturan sekolah? 

3. Siswa berpakaian rapi saat di 

lingkungan sekolah? 

4. Siswa datang tepat waktu ke sekolah? 

5. Siswa mengerjakan tugas piket kelas 

sesuai yang dijadwalkan? 

6. Siswa masuk kelas setelah bel tanda 

masuk dibunyikan tanpa dipaksa oleh 

guru? 

7. Siswa mudah marah atau tersinggung? 

8. Siswa menunjukkan rasa marah, kesal 

kecewa kepada siapa saja dengan 

memukul benda di sekitarnya? 

9. Siswa tidak mau mendengarkan 

pendapat orang lain? 

10. Siswa akan menolong temannya tanpa 

disuruh oleh guru? 

11. Siswa menghibur temannya yang 

sedang sedih? 

12. Siswa sering memerintah temannya 

untuk melakukan keinginannya? 

13. Siswa memiliki teman yang banyak? 

14. Saat pelajaran berlangsung, siswa 

sering mengganggu temannya? 
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2. Karakteristik 

korban bullying 

15. Siswa berperawakan kecil (kurus, 

pendek)? 

16. Siswa memiliki keterbatasan fisik? 

17. Siswa sering terlibat adu pendapat 

dengan pelaku bullying? 

18. Siswa sering menyendiri di dalam kelas 

ketika jam istirahat? 

19. Siswa lebih sering untuk bermain game 

pada handphone dari pada dengan 

teman lain? 

20. Siswa memiliki teman yang sedikit? 

21. Siswa merupakan siswa yang pendiam? 

22. Ketika mendapatkan perlakuan 

“bullying” siswa hanya diam dan tidak 

melawan? 

  

3. Bentuk-bentuk 

bullying 

23. Siswa melakukan tindakan fisik 

(menendang, mencubit, menjambak) 

temannya? 

24. Siswa membawa benda-benda untuk 

memukul? 

25. Siswa merusak barang milik orang lain? 

26. Siswa meminta uang teman yang lain? 

27. Siswa meminta jawaban saat 

mengerjakan soal/ulangan dengan 

memaksa temannya? 

28. Siswa berkata kasar atau kotor? 

29. Siswa menggertak temannya yang tidak 

ia sukai jika memandang ke arahnya? 

30. Siswa memanggil nama teman/adik 

kelas dengan nama yang tidak pantas? 

31. Siswa mengejek temannya dengan 

ejekan yang berhubungan dengan fisik 

(gendut, hitam)? 

32. Siswa saling ejek dengan menggunakan 

nama orang tua dengan tidak hormat? 

33. Siswa memberikan julukan terhadap 

guru? 

34. Siswa bersikap, berkata sopan terhadap 

guru? 

35. Siswa menertawakan dan menyoraki 

siswa lain yang tidak dapat menjawab 

pertanyaan dari guru? 
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36. Saat mengerjakan soal, siswa sering 

memaksa/mengancam siswa lain untuk 

memperoleh jawaban? 

37. Siswa langsung membentak jika ada 

teman yang menertawakan 

kesalahannya? 

38. Siswa bergabung dengan teman lain 

yang sedang mengolok-olok temannya? 

39. Siswa menunjukkan gerakan tubuh 

seperti mengejek, merendahkan atau 

ancaman kepada temannya? 

40. Siswa memberikan sorakan jika 

keinginannya tidak tercapai atau kepada 

teman yang tidak ia sukai? 

41. Siswa memprovokasi teman yang lain 

untuk menjauhi teman yang tidak ia 

sukai? 

42. Siswa menggunakan media sosial untuk 

mengancam temannya? 

 

 

Pedoman Observasi Lingkungan Pergaulan 

No. Aspek yang diamati Deskripsi hasil temuan 

1. Sikap dan perilaku di 

lingkungan bermain 

Perilaku bullying   

Teman-teman bermainnya  
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2. Kegiatan yang dilakukan Pelaku bullying bersama teman-

temannya 

 

 

 

Pedoman Observasi Guru 

No. Aspek yang 

diamati 

Sub aspek yang diamati pertanyaan keterangan 

 Ya Tidak  

1. Iklim sekolah 1. Guru menyuruh siswa yang datang terlambat untuk 

membersihkan kamar mandi? 

   

  2. Guru menegur siswa dengan nada tinggi?    

  3. Guru memarahi siswa dengan kata-kata kasar?    

  4. Guru menghukum siswa untuk berdiri di depan kelas?    

  5. Guru memarahi siswa di depan guru yang lain 

sehingga membuat siswa menjadi malu? 

   

  6. Guru membeda-bedakan (pilih kasih) antara siswa 

satu dengan yang lain? 
   

  7. Guru mengancam siswa yang melanggar tata tertib?    

  8. Guru memberi julukan kepada siswa tertentu?    

  9. Guru mengucapkan kata-kata yang bersifat 

merendahkan siswa (bodoh, nakal, malas, dan lain-

lain)? 

   

  10. Guru membentak-bentak siswa yang tidak 

memperhatikan pelajaran? 
   

  11. Guru membuat peraturan yang berlaku bagi semua 

siswa? 
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  12. Guru membiarkan siswa jalan-jalan meninggalkan 

tempat duduknya disaat pelajaran tengah 

berlangsung? 

   

  13. Guru menegur siswa yang berkta kotor?    

  14. Guru bertindak fisik (menjewer, mencubit, 

menampar, dan lain-lain)? 
   

  15. Guru memperhatikan semua siswanya dengan baik?    

  16. Guru bertindak tegas terhadap siswa yang 

mengganggu jalannya proses pembelajaran? 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Wawancara Peneliti dengan Ibu Marni, S.Pd, M.Pd. (Kepala MTs GUPPI 

Lembanna Kajang) 

 

2. Wawancara Peneliti dengan Asriani (siswa korban bullying di MTs GUPPI 

Lembanna Kajang) 
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3. Wawancara Peneliti dengan Kayyum Jais Yasbah (siswa korban bullying di MTs 

GUPPI   Lembanna Kajang) 

 

4. Wawancara Peneliti dengan Didi Kamaru (siswa pelaku bullying di MTs GUPPI   

Lembanna Kajang) 
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5. Suasana Ujian Semester di MTs GUPPI Lembanna Kajang 

 



91 
 

 

 

6. Foto bersama para guru di MTs GUPPI Lembanna Kajang 
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7. Foto Suasana Madrasah 
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8. Foto Suasana Lingkungan Pergaulan Pelaku Bullying 
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