
 

 

 

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN BACA 

ALQURAN BAGI MASYARAKAT DI DESA BORONG PA’LA’LA 

KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA 

 

 

 
 

 

Skripsi  

 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar 

Sarjana Sosial Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam  

Fakultas Dakwah dan Komunikasi  

UIN Alauddin Makassar 

 

 

Oleh: 

 

 

IRAMAYA 

50200116058 

 

 

 

JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 



 

ii 

 

PERSYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama    : Iramaya 

Nim   : 50200116058 

Tempat/Tgl. Lahir : Amola, 16 Juni 1998 

Jur/Prodi/Konsentrasi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (S1) 

Fakultas  : Dakwah dan Komunikasi 

Alamat   : 

Judul :Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Baca     

Alquran Bagi Masyarakat di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat, oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan 

gelar diperbolehkan karenanya batal demi hukum. 

 

          Samata,   Juli 2020 

               Penulis  

 

           Iramaya 

          Nim: 50200116058 

 

 



 

iii 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 Pembimbing Penelitian skripsi saudari Iramaya, NIM: 50200116058 

Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S1) Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang berjudul 

“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Baca Alquran Bagi Masyarakat di 

Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa ”. Memandang 

bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk 

dilanjutkan ke Ujian Munaqsyah. 

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan dan diproses lebih 

lanjut. 

 

Samata-Gowa,       Juli  2020 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

Dra. Hj. St. Trinurmi, M.Pd.I   Dr. Muh. Shuhufi, M.Ag  

NIP. 19580701 198501 2 002    NIP. 19741118 200003 1 001       

 

 

 

 



 

iv 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

Skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Baca Alquran 

Bagi Masyarakat di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Gowa” yang disusun oleh IRAMAYA Nim: 50200116058, mahasiswa jurusan 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 

diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 M, bertepatan dengan 

tanggal 21 Rajab 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (dengan beberapa perbaikan). 

 

Gowa, 20  Agustus  2020  M 

         21  Rajab     1440  H  

     

     

     

DEWAN PENGUJI 

 

Ketua sidang   :St. Rahmatiah, S.Ag.,M.Sos.I (............................................) 

 

Sekretaris    :Dr.Syamsidar M.Ag   (............................................) 

 

Munaqisy I  : Dr. Tasbih, M.Ag    (............................................) 

 

Munaqisy II   : Dr. Mansyur Suma, M.Pd   (............................................) 

 

Pembimbing  I  : Dra. Hj. SittiTrinurmi, M.Pd.I   (............................................) 

 

Pembimbing II  :Dr. Muh. Shuhufi, M.Ag               (...........................................) 

 

     

 



 

v 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamua’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah 

swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karuniah-Nya sehingga Skripsi 

ini yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Isalam dalam Pembinaan Baca 

Alquran Bagi Masyarakat di Desa Borong Pa’la’la Kecamatn Pattallassang 

Kabupaten Gowa” dapat terselesaikan. 

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad 

saw, yang telah menunjukkan jalan yang lurus serta menjadi tauladan bagi umat 

Islam. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada kedu orang tua tercinta semoga 

kasih serta limpahan rahmat-Nya tetap tercurah kepadanya. 

Skripsi ini telah disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak sehingga dapat memperlacar penyelesaian karya tulis ini. Terlepas 

dari itu , penulis sepenuhnya menyadari bahwa terdapat kekurangan baik dari segi 

penyusunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka 

penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca.  

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada: 

1. Prof.H Hamdan Juhanis, M.A.,Ph.D. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar 

bserta Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan 

Pengembangan Lembaga, Dr. Wahyuddin, M. Hum. Sebagai Wakil Rektor 

Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Prof. Dr. H Darussalam, 

M. Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Dr. 

Kamaluddin Abunawas, M, Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama, yang 



 

vi 

 

telah menyediakan fasilitas belajar sehingga peneliti dapat mengikuti kuliah 

dengan baik. 

2. Dr. Firdaus Muhammad, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar beserta Dr. Irwan Misbach.,SE,.M.Si selaku 

Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc,. MA. selaku 

Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan keuangan serta Dr. Iranti Said,. 

M.Pd, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah memberikan 

berbagai fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. 

3. Dr. St Rahmatiah, S. Ag, M.Sos, I dan Dr Mansyur Suma, M.Pd, selaku Ketua 

dan Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah memberikan 

fasilitas, bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Aluddin Makassar. 

4. Dra. Hj. Sitti Trinurmi, M.Pd.I , selaku pembimbing I dan Dr. Muh Shuhufi, 

M.Ag, selaku pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu dan memberi 

arahan, kritik dan saran dari awal bimbingan hingga akhir  penyusunan skripsi ini. 

5. Dr. Tasbih, M.Ag, selaku munaqisy I dan Dr. Mansyur Suma, M.Pd, selaku 

munaqisy II yang telah senantiasa memberikan kriik dan saran guna 

menyempurnakan skripsi ini. 

6. Segenap Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan 

kepada penulis. 

7. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Hildawati Alamah, S.Ag.,SS,MA, 

dan Kepala Perpustakan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Asniar, S.Ag serta 

seluruh stafnya yang telah menyediakan fasilitas buku sebgai pedoman bagi 

penulis untuk penyusunan karya ilmiah ini. Juga bagi para jajaran staf Fakultas 



 

vii 

 

Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu dalam persuratan demi 

terselenggaranya skripsi ini. 

8. Ibu Sarmilah, S.Pd, I. M.Pd.I, kak Mustaina, S. Sos, dan Andi Yusdaniarta, 

S.pd.I, S.pd selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pattallassang, atas 

kesediannya memberikan informasi yang sangat membantu dalam proses 

penyelesaian skripsi. 

9. Kedua Orang Tua, saudara serta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan 

serta doa yang tidak ada putus-putusnya. 

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat bernilai 

ibadah di sisi-Nya. Amiin Yaa Rabbal Alamin. 

Samata,       Juli 2020 

                             Peneliti, 

 

             Iramaya 

      NIM: 50200116058 

 



 

viii 

 

DAFTAR ISI 

 

JUDUL ..............................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....................................................................  iii 

KATA PENGANTAR .......................................................................................  iv 

DAFTAR ISI .....................................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................  ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..................................................  x 

ABSTRAK ........................................................................................................  xv 

BAB I      PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ...............................................................  1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ..........................................  4 

C. Rumusan Masalah .........................................................................  6 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu ............................................  5 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................................  8 

 

BAB II   TINJAUN TEORETIS 

A. Bimbingan dan Penyuluhan Islam.................................................  10 

B. Penyuluh Agama Islam .................................................................  14 

C. Baca Alquran ................................................................................  22 

 

BAB III   METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ...........................................................  31 

B. Pendekatan Penelitian ...................................................................  32 

C. Sumber Data .................................................................................  33 

D. Metode Pengumpulan Data ...........................................................  34 

E. Instrumen Penelitian .....................................................................  35 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..........................................  36 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN PERAN PUNYULUH AGAMA ISLAM 

DALAM PEMBINAAN BCA ALQURAN BAGI MASYARAKAT 

DESA BORONG PA’LA’LA KECAMATAN PATTALASSANG 

KABUPATEN GOWA  .......................................................................   38 



 

ix 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ........................................ … 38      

B. Metode Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Baca Alquran 

Bagi Masyarakat di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa ................................................ …   52 

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Terhadap Pembinaan Baca 

Alquran Bagi Masyarakat di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa ................................................ …   55     

 

BAB V   PENUTUP 

A. Kesimpulan ...................................................................................  59 

B. Implikasi Penelitian ......................................................................  59 

 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................  61 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

x 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel.1.Nama-nama Pejabat Administrasi Pemerintah  

Tabel.1.2. Nama-nama Badan Permusyawaratan  

Tabel.1.3. Nama-Nama Kepala Dusun 

Tabel.1.4. Nama-Nama Ketu RW dan Ketua RT 

Tabel.2.Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Tabel.2.1.Jumlah Penduduk Perdusun Menurut Mata Pencaharian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 za Z Zet ز

 sin S es س

 syin Sy es dan ye ش

 shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع
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 gain G eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 wawu W We و

 ha  H Ha ه

 hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــَـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf  

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis 

di atas 

 

 

Kasrah dan ya I i dan garis 

di atas 

 Dammah dan 

wau 

U u dan garis 

di atas 

4. Ta’Marbutah 

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

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 

[n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

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

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
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biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah.  

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

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

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

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

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

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

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

CDK dan DR).   
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ABSTRAK 

 

Nama : Iramaya 

NIM : 50200116058 

Judul : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pebinaan Baca Alquran 

Bagi Masyarakat di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa 

Skripsi ini membahas tentang “Peran Penyuluh  Agama Islam dalam 

Pembinaan Baca Alquran Bagi Masyarakat di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa”, dengan sub masalah yaitu: Bagaimana metode 

Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan baca Alquran bagi masyarakat di Desa 

Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, dan Faktor apa saja yang 

menjadi penghambat dan pendukung terhadap Pembinaan baca Alquran bagi 

masyarakat di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 

berlokasi di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan dan pendekatan 

sosiologi. Sumber data primer penelitian ini yaitu Sarmilah, Mustaina, dan Andi 

Yusdaniarta selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Pattallassang 

sekaligus pembimbing majelis ta’lim di Desa Borong Pa’la’la  sebagai (Informan 

kunci), informan tambahan yaitu peserta didik bimbingan baca Alquran . Sumber data 

sekunder adalah buku, majalah, koran dan sumber data lain yang bisa dijadikan data 

pelengkap. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan penyuluh 

agama Islam dalam pembinaan baca Alquran bagi masyarakat di Desa Borong 

Pa’la’la terdiri dari 3 yaitu metode Dirasa orang dewasa , metode Iqra’, dan metode 

Qiro’ati. Faktor yang menjadi penghambat penyuluh dalam pembinaan baca Alquran 

di antaranya; pengelihatan pada masyarakat lansia yang mulai rabun, peserta 

kesulitan dalam memahami penjelasan, dan munculnya pandemic covid19. Adapun 

faktor pendukung yaitu; penyuluh agama bersemangat dalam membimbing dan 

mengajar, peserta yang mempunyai semngat tinggi dalam belajar, waktu 

pembelajaran yang luang, dan lingkungan yang kondusif. 

Implikasi dalam penelitian ini, penyuluh, disarankan memberikan 

pembelajaran tentang cara menulis huruf hijayyah yang terdapat dalam Aqluran. 

Disarankan penyuluh menekankan pada peserta didik bahwa setelah tamat dalam 

tahap pembelajaran Alquran hendaknya mebiasakan diri untuk terus membaca 

Alquran di setiap waktu renggangnya dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam telah mengajarkan dan menganjurkan kepada seluruh umat Islam di 

belahan dunia manapun untuk menjadikan Alquran sebagai pedoman dalam 

menjalani kehidupan. Mempelajari Alquran tidak lepas dari membaca, mengkaji, dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perintah membaca dan memahami 

Alquran adalah keharusan bagi umat Islam, hal ini menjadikan kita sebagai manusia 

agar senantiasa belajar dan mengajarkan bagaimana cara membaca Alquran dengan 

baik dan benar, selain itu dengan membacanya juga termasuk ibadah, membuat hati 

lapang dan tentram, oleh karena itu salah satu program yang biasa diikuti oleh 

masyarakat  beragama Islam untuk mempelajari Alquran yaitu program baca  

Alquran. 

Perintah membaca Alquran pertama kali diturunkan Allah swt. melalui 

malaikat jibril kepada nabi Muhammad saw. yang ditujukan kepada umat. 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Alaq/96:1-5 
ِي خَلقََ    بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلَّذ

ۡ
نسََٰنَ مِنۡ عَلقٍَ   ١ٱقۡرَأ كۡرَمُ   ٢خَلقََ ٱلِۡۡ

َ
 وَرَبُّكَ ٱلۡۡ

ۡ
 ٣ٱقۡرَأ

ِي عَلذمَ بٱِلۡقَلَمِ   نسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ   ٤ٱلَّذ مَ ٱلِۡۡ
  ٥عَلذ

Terjemahnya : 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang 

Maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.1 

Adapun hadis yang terkait 

                                                           

1Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya (Cet XVII, Jakarta: Yayasan 

Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur’an, 2014), h. 597. 



2 

 

 

 

هَالٍ، حَ  اجُ بْنُ مِن ْ ثَ نَا حَجَّ عْتُ سَعْدَ حَدَّ ثَ نَا شُعْبَةُ، قاَلَ: أَخْبَََنِْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، سََِ دَّ
، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى  لَمِييِ بْنَ عُبَ يْدَةَ، عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ السُّ

مَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:خَيْْكُُمْ مَنْ تَ عَلَّ   
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal dari Syu’bah dari Alqamah 

bin Martsad dari Sa’ad bin Ubaidah dari Abu Abdirrahman As-Sulami dari 

Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 

Sallam bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur`an dan 

mengajarkannya.2 

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa siapa yang mempelajari Alquran lalu 

mengajarkannya maka ia termasuk orang yang bertakwa juga termasuk orang yang 

bermanfaat, baik bagi orang lain maupun agama Islam dan akan diberi pahala 

kebaikan tersendiri.  

Sejarah kegiatan belajar mengajar Alquran dimulai dari pelantikan 

Muhammad saw. menjadi Rasul. Tepatnya di Gua Hira sebagaimana malaikat jibril 

memandu Nabi untuk membaca lima ayat dari surah Al-alaq. Jibril mulai membaca 

lalu ditirukan oleh Rasul. 3 

Mengingat pentingnya mempelajari Alquran bukan hanya dari segi fisik dan 

aspek sejarah semata melainkan yang lebih penting adalah membaca dengan benar 

juga mampu memahami makna yang terkandung dalam Alquran tersebut. Mampu 

membaca Alquran merupakan suatu kewajiban sebagai umat muslim, karena tujuan 

                                                           

2Shahih al-Bukhari/Kitab Fdha Al-quran/Bab Khairukum Man Ta’allama Al-Qur’an Wa 

Allamahu/Hadis Nomor 5027. 

3Nur Fadilah, “Efektivitas Metode Pembelajaran Alquran (Studi Komparasi Implementasi 

Metode Tilawati dan Metode Attartil di Yayasan Himmatun Ayat Surabaya)”, tesis (Pascasarjana 

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), h. 2. 
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manusia diciptakan tidak lain hanya beribadah kepada Allah swt. sebagaimana firman 

Allah swt. dalam QS Az-Zariat/51:56 

نسَ إلَِّذ لَِِعۡبُدُونِ   نذ وَٱلِۡۡ   ٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱلِۡۡ

Terjemahnya: 

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 

kepada-Ku.4 

Ketika seorang muslim tidak mampu dalam membaca Alquran apalagi 

memahaminya, maka tujuan hidupnya tidak tercapai, karena keyakinan tentang Tuhan 

dan agama Islam tergantung sejauh mana kita memahami Alquran, sebab dalam 

Alquran tertera informasi tentang kekuasaan Allah swt.  

Namun realita kehidupan masyarakat dari segi moral, integrasi dalam diri 

manusia mulai memudar seiring dengan berjalannya waktu, sehingga masih banyak 

umat Islam yang belum mampu membaca Alquran dengan fasih dan benar, 

khususnya masyarakat di Desa Borong Pa’la’la kecamatan Pattalassang. Beberapa 

manyarakat di sana belum bisa membaca Alquran dengan benar dan ada juga yang 

masih terbata-bata, sehingga dibutuhkannya bimbingan pembelajaran baca Alquran. 

Kesulitan membaca Alquran terletak pada tulisannya yang berbahasa arab, akan tetapi 

hal tersebut dapat didobrak ketika sesorang memiliki niat yang kuat untuk belajar. 

Jika seseorang mempunyai niat belajar, ia akan berusaha mencari guru sebagai 

pembimbing dan berusaha untuk menguasai bacaan Alquran tersebut. Salah satu 

peran penyuluh agama Islam ialah mampu mengajarkan baca Alquran. 

Bimbingan penyuluhan Islam sangat penting dan dibutuhkan untuk 

membangun minat belajar masyarakat dalam membaca Alquran sebagai upaya 

penyuluh dalam memberantas kebodohan atau ketidaktahuan membaca Alquran agar 

                                                           
4 Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 523 
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masyarakat tertarik dan mau mempelajarinya. Dibutuhkan bimbingan khusus dari 

seorang penyuluh kepada masyarakat terutama orangtua, agar mampu mendidik 

anaknya menjadi generasi yang paham akan Alquran.  

Berdasarkan beberapa metode yang digunakan dalam mengajarkan baca 

Alquran, khususnya masyarakat di Desa Borong Pa’la’la kecamatan Pattalassang, 

penyuluh/pengajar mengajarkan Alquran dengan menggunakan metode dirosa 

(dirasah orang dewasa) untuk usia dewasa dan metode Iqra’ pada anak-anak.  dirosa 

adalah pola pembinaan Islam bagi kaum muslimin pemula (pria wanita; remaja, orang 

dewsa, kakek, dan nenek) yang dikelolah secara sistematis, berjenjang, dan 

berlangsung terus-menerus. Sedangkan metode iqra’ adalah suatu metode membaca 

Alquran yang menekankan secara langsung pada latihan membaca. Adapun buku 

panduan iqra terdiri dari 6 jilid dimulai dari tingkat sederhana sampai dengan tahap 

yang sempurna. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, 

maka penelitian ini akan difokuskan pada metode penyuluh agama Islam dalam 

pembinaan baca Alquran bagi masyarakat di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa 

2. Deskripsi Fokus 

a. Metode penyuluh dalam memberikan bimbingan pembelajaran baca Alquran 

bagi masyarakat Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang dengan cara 

mengadakan pembelajaran tambahan pada beberapa pertemuan majelis ta’lim 

yaitu pembelajaran Alquran dengan menggunakan metode tertentu, di masjid 
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sesuai dengan jadwal mengajar yang telah ditetapkan secara bergilir. Kegiatan 

ini diadakan khusus untuk wanita mulai dari umur 16 tahun keatas hingga lansia. 

Menggunakan metode yang tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi sasaran. 

Proses pembinaan pada masyarakat agar mampu membaca Alquran dan 

menyadari akan eksistensinya sebagai makhluk Allah swt. yang hidup 

berpedoman pada Alquran sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat. 

b. Pembinaan baca Alquran yang dimaksudkan adalah pembelajaran Alquran dari 

segi pengucapan hingga mengkaji ayat Alquran sebagai pembinaan yang 

diberikan penyuluh pada masyarakat tersebut sebagai peserta. Hal ini yakni 

berfokuskan pada masyarakat yang masih terbata-bata dalam membaca Alquran 

bahkan ada yang belum mengenal huruf-huruf (hijayyah) yang terdapat dalam 

Alquran sehingga dibutuhkan ekstra bimbingan pengajaran. Ada juga yang fasih 

dalam membaca Alquran, namun karena kurangnya minat dan motivasi sehingga 

tidak timbul keinginan untuk membacanya dalam kehidupan sehari-hari. Adanya 

majelis ta’lim yang telah menjadi rutinitas ibu-ibu/masyarakat maka program ini 

dapat menjadi alternatif bagi penyuluh dalam pembinaan baca Alquan sebagai 

fator pendukung. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sub-sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode penyuluh agama Islam dalam pembinaan baca Alquran 

bagi masyarakat di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Gowa? 
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2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap 

pembinaan baca Alquran bagi masyarakat di Desa Borong pa’la’la Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa? 

 

D. Kajian Pustaka 

1. Kaitannya dengan Buku-Buku 

a. Buku yang berjudul “Keperibadian Qur’ani” Oleh Rif’at Syauqi Nawawi, secara 

spesifik menejelaskan keperibadian qur’ani adalah keperibadian (personality) 

yang dibentuk dengan susunan sifat-sifat yang sengaja diambil dari nilai-nilai 

yang diajarkan Allah swt. dalam Alquran, sehingga bisa dibayangkan strukturnya 

terbangun dari elemen-elemen ajaran Alquran itu.5 

b. Buku yang berjudul “Metode Baca Tulis Alquran” Oleh Khaeruddin, secara 

spesifik menjelaskan teknik yang dikehendaki oleh suatu metode menyangkut 

masalah ekspresi dan isi. Ekspresi meliputi dua hal: pertama, menentukan sifat 

atau bahan yang akan diajarkan, kedua, memilih teknik mengajar yang cocok 

untuk bahan. Mengenai isi, terdapat empat macam cara yang dapat 

dilakukan.(1)prosedur diferensial, yaitu bahan yang akan diajarkan dijelaskan 

dengan hal yang telah akrab dengan murid. (2) prosedur otensif, yaitu 

mengajarkan sesuatu dengan objeknya, gerak-gerik, dan sebagainya. (3) prosedur 

pictorial, yaitu mengajasesuatu dengan gambarnya. (4) prosedur Konteks, yaitu 

mengajarkan sesuatu secara verbal, setelah tingkat imajinasi murid bertambah 

tinggi.6 

                                                           

5Rif’at Syauqi Nawawi, Keperibadian Qurani (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2014), h. 49. 

6Khaeruddin, Metode Baca Tulis Alquran (Cet. I; Makassar: Yayasan Al-Ahkam,2000), 

h. 45. 
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2. Kaitannya dengan Penelitian Terdahulu 

a. Skripsi yang berudul “Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Membaca Alquran Bagi Remaja di Kelurahan 

Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar” oleh Selvika secara spesifik 

menjelaskan kurangnya minat remaja dalam membaca dan mempelajari Alquran. 

Serta uapaya penyuluh dalam menigkatkan minat belajar membaca Alquran  bagi 

remaja dengan mendirikan TPA dan menyempaikan kepada orang tua pentingnya 

mempelajari Alquran dan mengajarkan kepada anak.7 

b. Tesis yang berjudul “Efektifitas Metode Pembelajaran Alquran (Studi Komparsi 

Implementasi Metode Tilawati dan Metode Attartil di Yayasan Himmatun Ayat 

Surabaya” secara spesifik menjelaskan metode-metode pembelajaran Alquran 

yang digunakan sebagian guru atau penyuluh dalam memberi pelajaran baca tulis 

Alquran kepada peserta didik. Diantaranya metode iqra, jibril, al-baghdad, al-

barqy dan lain-lain.8 

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dari 

segi subjek penelitian, objek penelitian. Selain itu, dalam penelitian terdahulu pada 

bagian A hanya berfokus pada metode dalam meningkatkan minat serta pentingnya 

membaca Alquran dan pada bagian B berfokus pada metode pembelajaran. 

Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang keduanya yaitu pentingnya 

                                                           

7 Selvika, “Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Membaca Alquran Bagi Remaja di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar”, 

Skripsi Samata, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2018 

8 Nur Fadilah, “Efektivitas Metode Pembelajaran Alquran (Studi Komparasi Implementasi 

Metode Tilawati dan Metode Attartil di Yayasan Himmatun Ayat Surabaya)”, tesis (Pascasarjana 

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 
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membaca Alquran dan metode pembelajaran Alquran. Namun untuk meningkatkan 

minat hanya dibahas sekilas dalam penelitian ini. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui metode penyuluh agama Islam dalam pembinaan baca Alquran 

bagi masyarakat di Desa Borong Pa’lala Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Gowa. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan baca 

Alquran bagi masyarakat di Desa Borong Pa’lala Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adanya penelitian ini semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat 

serta pembaca. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya mempelajari 

Alquran, dalam hal ini bimbingan baca Alquran yang dilakukan oleh penyuluh 

agama bagi masyarakat. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya 

referensi bacaan yang akan dilaksanakan pada penelitian dimasa mendatang dan 

sebagai bahan bacaan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta diharapkan 

dapat menambah khazanah keilmuan pada jurusan Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi institusi, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap metode 

pembinaan yang selama ini diterapkan dan juga sebagai acuan untuk peningkatan 

pembinaan dimasa mendatang. 

2) Bagi pembina, memberikan informasi terhadap penyuluh dan pembinaan  

masyarakat agar mampu membaca Alquran dengan benar dan mengamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Bagi peneliti, merupakan bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar 

sarjana S-1 Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam sekaligus sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan dan pengalaman yang nantinya akan diiplementasikan kepada 

masyarakat.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A.  Bimbingan dan Penyuluhan  Islam 

1. Pengertian Bimbingan dan Penyuluhan 

Bimbingan dan penyuluhan merupakan terjemahan dari kata guidance dan 

counseling dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata guide yang artinya 

menunjukkan jalan, memimpin, mengarahkan, dan memberi nasehat. Adapun dalam 

bahasa ini istilah guidance digunakan untuk pengertian bimbingan.9 Bimbingan 

merupakan proses pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok agar dapat 

menyesuaikan diri dan memecahkan masalah. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris penyuluhan berasal dari kata counseling 

yang berarti memberikan penerangan kepada orang yang belum tahu menjadi tahu, 

jika diartikan berdasarkan bahasa Arab, sulu sama dengan (صلو) yang berarti 

meluruskan sesuatu yang salah . makna ini lebih tepat untuk mengartikan penyuluh 

sebagai kegiatan untuk meluruskan perilaku yang salah atau kurang sesuai.10 

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan 

penyuluhan merupakan proses pemberian bantuan melalui pertemuan antara penyuluh 

dan yang disulu, pembimbing dan yang dibimbing dalam hal ini adalah suatu usaha 

yang dilakukan untuk mencapai keinginan-keinginan positif dengan memberikan 

                                                           

9Mulyadi, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (t.c, Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), h. 55. 

10Eli Mu’awwanah dkk, Bimbingan Konseling islam di Sekolah Dasar (t.c; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), h. 52. 
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penerangan serta nasehat untuk mengatasai suatu masalah yang dihadapi sehingga 

menjadi manusia yang produktif baik dari segi jasmani, rohani, dan keagamaan. 

2. Fungsi Bimbingan dan Penyuluhan 

Pelayanan dan bimbingan pada umumnya mengemban sejumlah fungsi. 

Fungsi pelayanan dan bimbingan khususnya pada masyarakat memiliki beberapa 

fungsi yaitu: 

a. Fungsi Pencegahan 

Menurut fiqhi dalam bukunya bimbingan konseling Islam tersebut fungsi 

preventif yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi 

dirinya.11Bagi masyarakat yang belum mengenal baca  Alquran diperlukan bimbingan 

yang ekstra dalam fase pembelajaran baca Alquran agar peserta didik mampu 

membaca Alquran dengan fasih sesuai dengan akidah tajwid, serta apa yang telah 

dipelajarinya dapat bertahan dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Fungsi Penyesuaian 

Penyuluhan atau bimbingan dalam fungsi ini membatu peserta didik dalam 

menciptakan peyesuaian diri terhadap lingkungannya, dengan kata lain fungsi ini 

membantu masyarakat/ peserta didik menyesuaikan diri selama proses bimbingan 

baca Alquran dengan baik dan memperoleh kemajuan dalam perkembangan secara 

optimal. 

c. Fungsi Pemahaman 

Fungsi ini merupakan fungsi yang akan menghasilkan pemahaman tentang 

segala sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan perkembangan peserta 

                                                           

11Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Islam (Yogyakarta: UI Press, 2001), h. 4 
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didik.12Peserta didik yang dimaksud dalam skripsi ini adalah masyarakat buta 

huruf/aksara.Melalui fungsi ini bimbingan baca Alquran yang dilakukan oleh 

masyarakat dapat memahami pentinganya mempelajari Alquran dalam kehidupan, 

serta memahami bahwa Alquran adalah pedoman bagi umat Islam. 

d. Fungsi Pemeliharaan 

Fungsi pemeliharan atau biasa disebut fungsi devlomental  yakni membantu 

individu memelihara atau mengembangkan situasi kondisi yang telah baik menjadi 

baik bahkan lebih baik sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya 

masalah.13 

e. Fungsi Pengentasan  

 Fungsi pengentasan dengan kata lain fungsi kuratif/korektif yaitu memcahkan 

masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Bimbingan penyuluhan melalui 

fungsi ini akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya masalah yang dihadapi 

masyarakat buta aksara.14 

f. Fungsi Preserfatif 

Bimbingan dalam fungsi ini yakni membantu peserta didik memecahkan 

situasi yang awalnya tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) 

dan kebaikan itu bertahan lama.15 

3. Tujuan Bimbingan dan Penyuluhan 

                                                           

12Siti Farida, “Bimbingan Islam Terhadap Mualaf Oleh Dewan Dakwah di Desa Margo 

Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”, skripsi, h. 18 

13Mulyadi, Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah, h. 68. 

14Siti Farida, “Bimbingan Islam Terhadap Mualaf Oleh Dewan Dakwah di Desa Margo 

Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”, skripsi (Bandar Lampung: Fak Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi UIN Rasen Intan Lampung, 2019), h. 19 

15Siti Farida, “Bimbingan Islam Terhadap Mualaf Oleh Dewan Dakwah di Desa Margo 

Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”, skripsi, h. 19 
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Tujuan bimbingan dan penyuluhan adalah Islam dapat dirumuskan sebagai 

usaha membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya (insan 

kamil) sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Amin dalam bukunya Bimbingan dan Konseling Islam menjelaskan bahwa 

bimbingan agama Islam juga memiliki tujuan yakni ; Pertama, untuk menghasilkan 

suatu perubahan dan perbaikan kesehatan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, 

damai, bersikap lapang dada dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhan. 

Kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku 

yang dapat memberikan manfaat, baik pada diri sendri, lingkungan keluarga, 

lingkungan kerja, maupun lingkungan social, dan alam sekitar. Ketiga, untuk 

menghasilkan kecerdasan rasa pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa 

toleransi, tolong menolong dan rasa kasih sayang. Keempat, untuk menghasilkan 

kecerdasan spiritual serta menghasilkan potensi ilahi.16 

Agama adalah suatu ajaran yang datang dari Tuhan berfungsi sebagai 

pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup bahagia di dunia dan akhirat 

sebagai ajaran.17Menyebarkan agama Islam memerlukan seseorang yang ahli 

dibidang tersebut yaitu penyuluh. Penyuluh agama adalah mitra dan pegawai 

pemerintahan kelembagaan agama Islam sekaligus pembimbing umat beragama 

dalam pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan. 

B. Penyuluh Agama Islam 

1. Pengertian Penyuluh Agama 

                                                           

16Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Islam, h. 35. 

17Budi Sunarso, Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluhan dalam 

Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari, 

(Cet I; Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), h. 23. 
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Menurut kamus besar bahasa Indonesia,  pengertian penyuluh secara bahasa 

berasal dari kata “suluh” yang artinya benda yang dipakai untuk menerangi, dalam 

bahasa sehari-hari, istilah penyuluh sering digunakan untuk menyambut pemberian 

dan penerangan.18 Berdasarkan keputusan Mentri coordinator bidang pengawasan 

pembangunan aparatur negara No 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, penyuluh agama 

adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tangung jawab, wewenang, dan hak 

secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan 

agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. 19 

Secara kesimpulan Penyuluh agama merupakan pembimbing umat beragama 

dalam rangka melaksanankan penerangan agama Islam serta membinaan mental, 

moral dan ketakwaan kepada Tuhan di tengah pesatnya dinamika perkembangan 

masyarakat Indonesia. Penyuluh yang dimaksud penulis adalah seorang ahli atau juru  

agama yang memberikan bimbingan, dorongan dan penerangan dalam memberikan 

pemahaman Alquran pada masyarakat dalam hal ini pentingnya mempelajari baca 

Alquran. 

Bimbingan dan penyuluhan Islam harus dapat dikembangkan dan di 

aplikasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dapat mempengaruhi 

perkembangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih yang 

mengakibatkan krisis multidimensi. 

                                                           

18Budi Sunarso, Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluhan dalam 

Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari, h. 

22. 

19Kementrian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsioal Penyuluh Agama, 

(Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, ZAkat dan 

Wakaf, 2015), h. 5. 
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Penyuluh agama sebagai leading sector memiliki tugas yang cukup berat, luas 

dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks20, serta berperan penting dalam 

memberdayakan masyarakat dan memberdayakan diri sendiri seabagai insan pegawai 

pemerintah, dengan kata lain keberhasilan dalam membimbing masyarakat 

menunjukkan keberhasilan memimpin diri sendri.  

2. Peranan Penyuluh Agama 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran merupakan perangkat tingkah 

yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam  masyarakat.21Secara sosiaologis 

peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban atau 

biasa juga disebut sebagai subjektif, dapat juga dikatan bahwa peran adalah aspek 

dinamisasi dari kedudukan (status).22 Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran memiliki makna 

penyesuain atau dinamisasi dari fungsi-fungsi yang melekat pada seseorang atau 

badan lembaga, yang di dalamnya terdapat wewenang, hak, dan kewajiban yang 

harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seorang 

individu akan terliahat status sosialnya dari peran yang dijalankan dalam 

kesehariannya. 

Setiap individu/lembaga memiliki peran dalam kehidupannya termasuk 

penyuluh. Ada beberapa tugas dan peran penyuluh agama yaitu : 

                                                           

20Neti Sulistriani, http//netisulistiani. Wodpress.com/Penyuluhan/penyuluh-agama/vvvvv ( 21 

April 2020) 

21W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta Timur: Balai Pustaka 

2011), h. 870. 

22Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013), h. 217. 
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a. Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing masyarakat 

b. Penyuluh agama berperan sebagai panutan bagi masyarakat 

c. Penyuluh agama berperan sebagai penyambung tugas peranan agama 

d. penyuluh agama juga berperan dalam pembangunan 

e. Mengadakan ceramah agama atau majelis ta’lim secara rutin dalam bentuk 

program tahunan, bulanan dan harian 

f. Mengajar baca tulis Alquran 

g. Membina masyarakat serta memberikan arahan dalam hal berperilaku yang baik, 

meningkatkan ketakwaan dan kerukunan umat beragama.23 

3. Metode Penyuluh Agama Islam 

Secara umum metode diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah 

sehinggah diperoleh hasil yang memuaskan. Metode Penyuluh Agama Islam terdiri 

dari menjadi metode langsung dan metode tidak langsung.24 

a. Metode Langsung 

Metode langsung adalah dimana penyuluh atau pembina melakukan 

komunikasi secara langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibina, metode ini 

dibagi menjadi: 

1) Metode pembinaan dengan lisan. Metode ini merupakan suatu mekanisme 

yang mengikuti sifat dan potensi lisan dalam mengungkapkan suatu cita-cita, 

pandangan serta pendapat tentang suatu hal yang berkaitan dengan Islam. 

                                                           

23Nur Aliyah Rifdayuni, “Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna 

Meningkatkan Keluarga Sakinah”, tesis, (Bandar Lampung, Program Pascasarjana, UIN Raden Intan 

Lampung, 2018), h. 24. 

24Elfi Mu’awanah, Rifa Hidayah, Bimbingan dan Konseling Islami di Sekolah Dasar (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2009), h. 142. 
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Contohnya percakapan pribadi dan kunjungan kerumah masyarakat atau 

individu yakni penyuluh atau pembina melakukan percakapan langsung 

dengan pihak yang dibina atau yang diberikan penyuluhan sekaligus 

mengamati keadaan rumahnya dan mengadakan diskusi kelompok bersama 

orang yang dibina dan mempunyai permasalahan yang serupa.25 

2) Metode pembinaan dengan tangan atau bil yad. Metode ini merupakan suatu 

mekanisme yang mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam kehidupan 

pribadi dan sosial mengikuti prosedur kerja potensi manusia yang berupa 

pikiran, hati, fisik yang nampak dalam keutuhan kegiatan operasional (amal 

nyata).26 

b. Metode tidak langsung  

Metode tidak langsung adalah metode pembinaan atau penyuluhan Islam yang 

dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam melalui media komunikasi. Hal ini dapat 

dilakukan secara individual maupun kelompok. Metode ini dibagi menjadi 2 bagian 

yaitu; metode individual dan metode kelompok. Metode individual dapat dilakukan 

melalui telepon , internet dan surat menyurat serta Metode kelompok atau missal 

dapat dilakuakan melalui papan bimbingan, surat kabar atau majalah, browser, radio 

dan televisi. 

4. Aturan Tentang Penyuluh Agama dalam Ruang Lingkup Kementerian 

Kementerian agama dibentuk dalam rangka menyelenggarakan sebagian tugas 

pemerintah di bidang keagamaan.Peningkatan kualitas kehidupan beragama menjadi 

salah satu sasaran kerja kementerian agama. Dalam lingkup bimbingan masyarakat 

                                                           
25Faqih Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling Islam (Jogjakarta: UII  Press, 2001), h. 92. 

26Faqih Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling Islamh. 93. 
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Islam dibentuk satu jabatan fungsional penyuluh agama Islam yang bertugas, 

bertanggung jawab, berhak, dan berwenang melaksananakan bimbingan atau 

penyuluhan agama dan pembangunan pada masyarakat melalui bahasa agama untuk 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Keberadaan 

penyuluh agama dilandasi dengan peraturan berikut; 1) Keppres No.87 Th.1999 

tentang rumpun jabatan fungsional. 2) Kep Menkowasbangpan No. 

54/Kep.Waspan/9/99. 3) Keputusan bersama menteri agama dan kepala BKN No.574 

dan 178 tahun 1999.27 

Jabatan fungsional yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai Negeri sipil 

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 

keterampilan dan keahlian tertentu serta bersifat mandiri dalam rangka mencapai 

tujuan nasional, dibutuhkan adanya pegawai negeri sipil dengan mutu 

profesionalisme yang memadai, berdaya dan berhasil guna di dalam melaksanakan 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pegawai sipil perlu dibina dengan 

sebaik-baiknya atas dasar system karier dan system prestasi kerja. 

5. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama 

a. Landasan Teologis  

Landasan teologis dari keberadaan penyuluh agama yaitu: 

1) QS Ali-Imran/3:104 
   
   

  
   

                                                           
27Penyuluh Agama Islam.https://m.facebook.com>permalink(27 mei 2020) 
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Terjemahnya: 
Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebaikan, menyeruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung.28 
 
2) QS Ali-Imran/3:110 

   
  
  

  
  

    
   

    
 
 

   
Terjemahnya:   

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeruh 
kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah 
sekiranya ahli kitab, beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka 
ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.29 
 

3) QS An-Nahl/16:125 
   

  
 

  
  

     
     

                                                           

28Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 63. 

29Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 64. 
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Terjemahnya:  

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 
dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah 
yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang 
mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.30 

b. Landasan Hukum 

Sebagaimana landasan hukum keberadaan penyuluh agama adalah sebagai 

berikut:31 

1. Keppres No.87 Tahun tentang rumpun jabatan fungsional. 

2. Kep. Menkowasbangpan No. 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang jabatan 

fungsional penyuluh agama dan angka kredit. 

3. Keputusan menteri agama RI No. 516 tahun 2003 tentang petunjuk teknis 

pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama Islam dan angka kreditnya. 

4. Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri agama dan kepala badan 

kepegawaian negeri nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 

tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. 

 

6. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama 

a. Tugas penyuluh agama Islam 

Tugas penyuluh bukan sekedar melaksanakan penyuluhan agama berupa 

pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan 

dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Tugas pokok penyuluh 

                                                           

30Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 281. 

31http://penyuluhagamakotalangsa.blogspot.com/2014/09/jabatan-fungsional-penyuluh?m=1 ( 

28 mei 2020) 

http://penyuluhagamakotalangsa.blogspot.com/2014/09/jabatan-fungsional-penyuluh?m=1
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agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan 

agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat. 

Penyuluh agama Non PNS dan penyuluh fungsional berkolaborasi untuk 

melakukan bimbingan dan penyuluhan agama dalam bidang pengembangan sosial 

keagamaan, baik di lingkungan kementerian agama maupun lembaga mitra lintas 

sektoral dengan tugas sebagai berikut: 

1. Penyuluh memberantas buta huruf Alquran, bertugas secara bertahap 

membentuk kelompok binaan agar dapat membimbing baca Alquran. 

2. Penyuluh keluarga sakina, yang memberikan bimbingan prasakina kepada 

calon pengantin tentang cara mewujudkan keluarga sakina 

3. Penyuluh zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari 

masyarakat  untuk masyarakat. 

4. Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat 

untuk menciptakan kerukunan dalam umat beragama. 

5. Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, yang bertugas membantu pihak 

berwewenang dalam menaggulangi perilaku radikal ditengah masyarakat serta 

mencegah timbulnya aliran sempalan dengan pendekatan agama.32 

b. Fungsi penyuluh agama Islam 

1. Fungsi Informatif dan Edukatif yaitu, penyuluh dapat memposisikan dirinya 

sebagai dai yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan 

penerapan agama, dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai 

                                                           

32Iin Handayani, “Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan 

Masyarakat di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. Skripsi, Samata, 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2018,  h. 15. 
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dengan tuntutan Alquran dan hadis sehingga mencegah timbulnya suatu 

masalah. 

2. Fungsi Konsulatif yaitu, penyuluh agama Islam dapat turut memikirkan dan 

memecahkan persoalan yang dialami masyarakat, baik persolana pribadi atau 

persoalan masyarakat secara umum. 

3. Fungsi Advokatif yaitu, penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab 

moral dan sosial untuk mambantu dan memlihara umat masyarakat binaannya 

dari berbagai tanggapan dan hambatan yang dapat menimbulkan masalah dan 

merugikan akidah mengganggu ibadah dan merusak akhlak.33 

7. Sasaran Penyuluh Agama 

Sasaran penyuluh agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam 

yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ciri 

pengembangan kontemporer yang ditemukan di dalamnya. Termasuk kelompok 

sasaran itu adalah masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang belum 

diakui  Indonesia.34 Kelompok sasaran yang dimaksud adalah: 

1. Masyarakat umum meliputi: maysarakat pedesaan dan transmigrasi 

2. Masyarakat perkotaan meliputi: kelompok perumahan, asrama/rusunawa, 

daerah pemukiman baru, masyarakat pasar, masyarakat daerah rawan, dan 

daerah industri. 

                                                           

33Suharto, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas  Penyuluh Agama (Jakarta: Penerbit Indah, 

2003), h. 19. 

34Kementrian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsioal Penyuluh Agama, 

h. 19. 
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3. Masyarakat khusus yang dimana memiliki kriteria: generasi muda seperti 

karangtaruna dan remaja masjid, lembaga pendidikan kemasyarakatan seperti 

majelis ta’lim, TPA, dan Ponpes serta daerah terpencil.35 

C. Baca Alquran 

1. Pengertian Alquran 

Secara etimologi Alquran mengandung arti bacaan atau yang dibaca.Lafal 

Alquran berbentuk isim masdar dengan makna isim maf’ul, lafal Alquran berarti 

bacaan.36Alquran adalah kalam Allah swt.yang diturunkan kepada nabi Muhammad 

saw. pada lafaznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, 

yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari awal surah Al-

Fatihah sampai akhir surah An-nas.37 

Menurut para ahli Alquran dapat didefinisikan sebagai berikut:38 

a. Menurut Manna Al-Qattan, Alquran adalah dasar agama dan sumber tasyri, 

sebagai hujjah (dalil) Allah swt. yang cocok sepanjang zaman, yang disampaikan 

oleh Rassulullah saw. kepada ummatnya untuk diikuti perintahnya. 

b. Menurut Al-Zarkani, Alquran adalah lafal yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad saw. dari permulaan surah al-Fatihah sampai akhir surah an-Naas. 

 Beberapa definisi Alquran di atas dapat disimpulkan bahwa Alquran adalah 

kalam Allah yang diturunkan kepada NAbi Muhammad saw. melalui malaikat jibril 

                                                           

35Nur Aliyah Rifdayuni, “Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna 

Meningkatkan Keluarga Sakinah”, tesis (Bandar Lampung, Program Pascasarjana, UIN Raden Intan 

Lampung, 2018), h. 26-27 

36Mardani, Pendidikan Agama Islam(Cet. I; Depok : Kencana, 2017), h. 76. 

37Selvika, “Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Membaca Alquran Bagi Remaja di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar”, 

Skripsi Samata, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2018, h. 1. 

38Mardani, Pendidikan Agama Islam, h. 77. 
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dengan beransur-ansur dan bagi yang membacanya termasuk nilai ibadah dan 

mendapatkan pahala. Pada awalnya Alquran masih berupa lembaran-lembaran, 

namun sekarang sudah dijild menjadi satu berbentuk buku. Walaupu Alquran telah 

diterjemahkan berkali-kali dengan bahasa yang berbeda-beda di dunia namun 

keaslian huruf dan bahasanya masih tetap utuh sebagaimana keadaan yang diturunkan 

pada Nabi Muhammad saw. dari dulu hingga sekarang tidak berubah sedikitpun. 

 

2. Pengertian Baca Alquran 

Kata dasar dari membaca dalam bahasa Indonesia adalah “baca” yang dapat 

diartikan sebagai ucapan lafaz bahasa lisan sesuai aturan tertentu.Ppembinaan baca 

tulis Alquran adalah kegiatan pembelajaran membaca dan menulis yang difokuskan 

pada upaya memahami informasi, tetapi ada pada tahap menghafalkan lambang-

lambang dan mengadakan pembiasan dalam melafazkannya serta menuliskannya. 

Adapun tujuan dari pembinaan baca Alquran adalah agar mampu membaca kata-kata 

dengan kalimat sederhana, lancar dan tertib serta dapat menulis huruf dan lambang-

lambang arab dengan rapi dan benar39 

Khusus dalam metode pembelajaran baca Alquran, secara umum dapat 

dikelompokkan ke dalam lima kelompok yaitu, Pengenalan huruf hijaiyah dan 

makhrajnya, pemarkah (al-asykal), huruf-huruf bersambung, serta tajwid dan 

bagiannya.40 

3. Pentingnya Mempelajari Alquran 

                                                           

39Srijatun , “Implementasi Pembelajaran Baca Tulias Alquran dengan Metode Iqra’ pada 

Anak Usia Dini di RA Perwanida Slawi Kabupaten Tegal”, UIN Walisongo Semarang 11, no. 1 

(2017), h. 28. 

40Nur Fadilah, “Efektivitas Metode Pembelajaran Alquran (Studi Komparasi Implementasi 

Metode Tilawati dan Metode Attartil di Yayasan Himmatun Ayat Surabaya)”, tesis (Pascasarjana 

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), h. 20. 
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Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI nomor 

128tahun 1982/44 A 82 menyatakan, “perlunya usaha peningkatan kemampuan baca  

lquran bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan 

Alquran dalam kehidupan sehari-hari”. Keputusan bersama ini ditegaskan oleh 

intruksi Menteri Agama RI nomor 3 tahun 1990 tentang pelaksanaan upaya 

kemampuan baca Alquran.41Selain dari peraturan pemerintah, Allah swt. telah 

menyeruh kepada umatnya agar belajar Alquran melalui membaca, menghafal, 

memahami serta mengamalkan, dan mampu mengajarkannya, hal tersebut merupakan 

kewajiban umat Islam. Sebagaimana firman Allah swt. sebagai berikut:42 

1. QS Al-Alaq/96:1-5 
   
  .  

   . 
  

 .   
 .  

    .  
Terjemahnya:  

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha 
mulia.Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada 
manusia apa yang tidak diketahuinya.43 

2. QS Al-Ankabut/29:45 

                                                           

41Ainal Ghani, dkk, “Pelatihan Penerapan Metode Pembelajaran Al-qur’an 

KontemporerDalam Peningkatan Kompotensi Guru Ngaji di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung”,. 
42Laporan HasilPengabdian Kepada Masyarakat (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian KepadaMasyarakat Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intang Lampung,2014”), 

h.14 

43Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 597. 
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Terjemahnya:  

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-kitab (Al-Qur’an) dan 
dirikanlah shalat .44 
 

Alquran merupakan kitab Allah swt. yang sangat istimewa keistimewaan yang 

tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Alquran seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Salah 

satu keistimewaannya adalah ia dapat memberikan syafaat. Oleh sebab itu, Nabi 

Muhammad saw. menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca 

Alquran agar kelak mendapatkan syafaat Alquran, sebagaimana sabda Nabi: 

ثَ نَا مُعَا ثَ نَا أبَوُ تَ وْبةََ وَهُوَ الرَّبيِْعُ بْنُ نََفِعٍ، حَدَّ ثَنِِ الَْْسَنُ بْنُ عَلِييٍ الْْلُْوَنُِّ، حَدَّ وِيةَُ حَدَّ
عَ أَبََ سَلاَّ  ، قاَلَ: يَ عْنِِ ابْنَ سَلاَّمٍ، عَنْ زيَْدٍ، أنََّهُ سََِ ثَنِِ أبَوُ أمَُامَةَ الْبَاهِلِيُّ مٍ، يَ قُوْلُ: حَدي

عْتُ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُوْلُ: اقْ رَءُوا الْقُرْآنَ فإَِنَّهُ يََْتِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   سََِ
عًا لَِِصْحَابهِِ.  شَفِي ْ

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Hasan bin Ali Al Hulwani telah menceritakan 

kepada kami Abu Tauabah ia adalah Ar Rabi’ bin Nafi’, telah menceritakan 

kepada kami Mu’awiyah yakni Ibnu Sallam, dari Zaid bahwa ia mendengar Abu 

Sallam berkata telah menceritakan kepdaku Abu Umamah Al BAhlil ia berkata: 

saya mendengar Rasulullah saw. bersabda,’Bacalah Alquran, karena ia akan 

dating memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti.’ 

4. Perlunya Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam Pembelajaran Baca 

Tulis Alquran. 

                                                           

44Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 401. 
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Mempelajari Alquran merupakan salah satu kewajiaban bagi umat Islam. 

Realita kehidupan masyarakat masih banyak umat Islam yang belum fasih bahkan ada 

diantranya belum mengenal huruf-huruf yang terdapat dalam Alquran, sehingga 

dipelukan bimbingan khusus demi tercapainya umat beragama.Hal yang harus 

diperhatikan dalam pembinaan adalah minat belajar pesarta didik. Bimbingan 

penyuluhan Islam sangat penting dalam menigkatkan minat belajar membaca Alquran 

sebagai upaya penyuluh dalam memberantas kebodohan atau ketidaktahuan membaca 

Alquran agar masyarakat tertarik dan mau mempelajarinya. 

Minat merupakan hal yang harus dimiliki oleh peserta didik demi kelancaran 

pembinaan baca Alquran. Mengembngkan minat terhadap Sesuatu adalah membantu 

seseorang melihat bagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu mempengaruhi 

dirinya. Jika masyarakat  telah sadar bahwa belajar membaca Alquran dapat 

mengarahkan kehidupan agar mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, 

maka itu akan memberi kemajuan pada dirinya dan brsemangat dalam belajar 

membaca Alquran, dengan itu penyuluh dapat memberikan pelajaran dan bimbingan 

pengajaran Alquran terhadap masyarakat secara informal di masjid melalui majelis 

ta’lim yang telah menjadi rutinitas sebagian masyarakat. 

Dalam meningkatkan baca Alquran, banyak sekali metode yang 

digunakan.Metode-metode tersebut diciptakan supaya mudah dan cepat dalam belajar 

membaca Alquran. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Metode Jibril 

Menurut KH.M. Bashori Alwi (dalam taufiqurrohman) sebagai pencetus 

metode jibril bahwa teknik ini dilatar belakangi perintah Allah swt. kepada nabi 

Muhammad saw. untuk mengikuti bacaan Alquran yang telah diwahyukan oleh 
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malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Metode ini bermula dengan guru membaca 

satu ayat atau waqaf, lalu ditirukan dan diikuti oleh seluruh orang yang mengaji. Guru 

membaca kemudian disusul peserta didik.45  

2. Metode Baghdadiyah. 

Metode ini merupakan metode pembelajaran Alquran dengan cara di eja 

perhurufnya. Kaidah ini dikenal dengan sebutan “eja” atau latih tubi. Kaidah ini yang 

paling lama diterapkan dan digunakan di seluruh dunia termasuk Indonesia,46 metode 

yang diterapkan dalam metode ini adalah sebagi berikut: 

a) Hafalan. Sebelum materi diberikan, santri terlebih dahulu diharuskan mengahafal 

huruf hijaiyah yang berjumlah 28. 

b) Eja. Sebelum membaca tiap kalimat santri harus mengeja tiap bacaan terlebih 

dahulu, contoh: alif fatkhah a (  أ), ba' fatkhah ba (  ب). 

c) Modul. Santri yang dahulu menguasai materi dapat melanjutkan pada materi 

selanjutnya tanpa maenunggu teman yang lain. 

d) Tidak variatif. Metode ini hanya dijadikan satu jilid saja. 

e) Pemberian contoh yang absolute. Dalam memberikan bimbingan pada santri, guru 

memberikan contoh terlebih dahulu kemudian diikuti oleh santri. 

Metode ini memliki kelebihan dan kekurangan diantaranya: 

a) Kelebihan 

                                                           

45Nur Fadilah, “Efektivitas Metode Pembelajaran Alquran (Studi Komparasi Implementasi 

Metode Tilawati dan Metode Attartil di Yayasan Himmatun Ayat Surabaya)”, tesis (Pascasarjana 

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), h. 26. 

46M Muhammedi, “ Metode Al Baghdadiya: Metode Pembelajaran yang Efektif dalam 

Menanamkan Sikap Religius Siswa dan Meningkatkan Hasil Belajar  Pendidikan Agama Islam”, 

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar Raudhah Deli Serdang  1, no.1 (2018), h. 2 
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Peserti akan mudah dalam belajar karena sebelum diberi materi, peserta sudah 

menghafal huruf-huruf hijayyah dan peserta yang lancar akan melanjutkan pada 

materi selanjutnya karena tidak menunggu orang lain. 

b) Kekurangan 

Membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menghafal huruf hijayyah 

terlebih dahulu, peserta kurang aktif karena harus megikuti gurunya dalam 

membaca, dan kurang variant karena hanya menggunakan satu jilid saja. 

3. Metode Al-Barqi 

Metode ini ditemukan oleh Drs. Muhadjir Sulthan, dan disosialisasikan 

pertama kali sebelum tahun 1991, yang sebenarnya sudah dipraktekkan pada tahun 

1983. Metode ini tidak disusun beberapa jilid akan tetapi hanya dijilid dalam satu 

buku saja. Pada metode ini lebih menekankan pada pendekatan global yang bersifat 

struktur analitik sistetik, yang dimaksud adalah penggunaan struktur kata yang tidak 

mengikuti bunyi mati (sukun). Metode ini sifatnya bukan mengajar, namun 

mendorong hingga gurunya tutwuri handayani dan santri dianggap telah memiliki 

persiapan dengan pengetahuan tersedia.47Secara bahasa al- Barqy adalah 

kilat.Menurut istilah al-barqy adalah sebuah metode baca Alquran yang disusun 

secara peraktis agar peserta dapat dapat membaca Alquran dalam waktu relatif 

singkat.48 Adapun metode al-barqi menururt Mukhtar yakni:49 

                                                           

47 http://4l-b4rq1.blogspot.com/2010/10/metode-al-barqi.html.  (23 April 2020). 

48Firna Pristian, “Implementasi metede Al- Barqy dalam Pembelajaran Baca Tulis Alquran 

diGraha Al-Barqy Kota Malang”, Skripsi (Malang, Fak. Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Maulana 

MalikIbrahim Malang), h.38. 

49 Nur Fadilah, “Efektivitas Metode Pembelajaran Alquran (Studi Komparasi Implementasi 

Metode Tilawati dan Metode Attartil di Yayasan Himmatun Ayat Surabaya)”, tesis (Pascasarjana 

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), h. 28. 
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a. Pengenalan dan pengamatan secara keseluruhan dan sepintas, maksudnya yaitu 

pengenalan dan pengamatan secara umum. 

b. Pengenalan dan pengamatan lebih jauh (analitik) sampai bagian-bagian yang 

terdapat dalam struktur kalimat. 

4. Metode Dirasah Orang Dewasa (Dirosa) 

Metode Dirosa adalah pola pembinaan Alquran dan dasar-dasar keislaman 

yang dikelolah secara sistematis, berjenjang dan berlangsung terus- menerus. Metode 

Dirosa merupakan sistem pembinaan Islam berkelanjutan diawali dengan belajar baca 

Alquran. Secara garis besar metode pengajaran Alquran dirosa adalah Baca-Tunjuk-

Simak-Ulang, yaitu pembina membacakan, peserta menunjuk tulisan, mendengarkan 

dengan seksama kemudian mengulangi bacaan tadi.Teknik ini bukan hanya bagi 

bacaan pembina/pengajar tetapi juga bacaan sesame peserta. Semakin banyak 

mendengar dan mengulan, semakin besar kemungkinan untuk bisa baca Alquran lebih 

cepat.50 

5. Metode Iqra’ 

Metode iqra’ adalah suatu metode membaca Alquran yang menekankan secara 

langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan iqra terdiri dari 6 jilid 

dimulai dari tingkat sederhana sampai dengan tahap yang sempurna. Adapun metode 

pebelajaran iqra’ yakni: 

a. CBSA, siswa aktif membaca sendiri setelah dijelaskan pokok pembahasannya, 

guru hanya menyimak, jangan sampai menuntun. Belajar aktif tidak hanya 

                                                           
50Muhammad Saddang, dkk, “Implementasi Metode DIROSA dalam Pembelajaran Alquran 

Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah Makassar”, Pascasarjana UIN Makassar 6, no.3 (2018): h. 

486 
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diperlukan untuk menambah gairah namun juga untuk menghargai perbedaan dan 

keragaman kecerdasan. 

b. Privat, menyimak seorang demi seorang secara bergantian proses pembelajaran 

dengan memperhatikan minat, pengalaman dan perkembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan potensi-potensi individualisnya. 

c. Asistensi, setiap peserta didik yang lebih tinggi pembelajarannya dapat membantu 

menyimak yang lebih rendah. Strategi ini baik dalam menigkatkan gairah peserta 

didik dalam mengajarkan atau membagi ilmu yang telah dicapainya.51 

d. Percepatan belajar, apabila peserta didik dapat menguasai bacaan dengan mudah 

dan cepat sekiranya dapat dipacu, meloncotkan bacaannya ke tahap yang lebih 

tinggi agar cepat selesai. Cara ini dikhususkan pada peserta yang mudah 

menguasai.52 

6. Metode Qiro’ati 

Metode Qiro’ati adalah suatu model belajar membaca Alquran yang secara 

langsung tanpa jeda dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu 

tajwid. Adapun prinsip yang digunakan dalam metode ini dianaranya: 

a. Guru harus teliti dan benar dalam memberi atau membackan ayat Alquran 

sebagai contoh. 

b. Waspada dalam menyimak bacaan peserta didik 

                                                           

51Khaeruddin, Metode Baca Tulis Alquran (Cet I; Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2001), h. 

160. 

52Srijatun , “Implementasi Pembelajaran Baca Tulias Alquran dengan Metode Iqra’ pada 

Anak Usia Dini di RA Perwanida Slawi Kabupaten Tegal”, UIN Walisongo Semarang 11, no. 1 

(2017), h. 35. 
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c. Tegas dan tidak ragu-ragu, segan serta berhati-hati, pendek kata, guru 

harus mengkoordinasikan antara mata, telinga, lisan, dan hati dalam 

menghadapi peserta  didik 

d. Santri menggunakan sistem cara belajar aktif atau lancar, cepat dan benar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research 

dan analisis data kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk menghasilkan 

data secara mendalam, gambaran yang sistematis dan factual yang tidak mengadakan 

perhitungan dengan angka-angka.53 Prosedur penelitian memberikan gambaran 

mengenai fenomena dan keadaan yang   terjadi di lokasi penelitian, berdasarkan 

kondisi alamiah (natural setting) dari objek penelitian kemudian dianalisis dengan 

penelitian deskriptif, karena berdasar pada kondisi alamiah itu maka berbagai 

fenomena yang nampak tersebut kemudian dieksploitasi dan diperdalam untuk 

mengacu pada pelaku, waktu, tempat, dan kejadian yang ada secara kontekstual 

melalui pengumpulan data yang diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan yang mengandalkan data dari kondisi objektif yang terjadi di lapangan atau 

lokasi penelitian.54 

Berdasarkan pandangan di atas, maka penelitian kualitatif deskriptif dalam hal 

ini adalah untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai 

realita yang ditemukan. Olehnya itu, peneliti akan mengamati peristiwa-peristiwa di 

lapangan yang berhubungan langsung dengan pembinaan baca Alquran bagi 

masyarakat di Desa Borong pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

                                                           

53Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Susatu Pendekatan Praktik (t.c; Jakarta : Rineka 

Cipta 2006), h. 11 

54M. Sayuti Ali, Metodologi  Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek, (Cet. I; 

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

Penentuan lokasi penelitian dalam hal ini, didasarkan atas hasil observasi awal  

penelitian bahwa lokasi tersebut memungkinkan untuk diteliti karena dominan 

masyarakatnya yang belum pandai  membaca dan menulis Alquran dengan benar, 

disisi lain lokasi tersebut mudah di jangkau oleh penulis. Adapun  lokasi tersebut 

berada di Desa Borong Pa’la’la Kabupaten Gowa Kecamatan Pattallassang. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Bimbingan dan Penyuluhan 

Pendekatan bimbingan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh 

penyuluh dalam pemberian bantuan terhadap individu untuk menghindari dan 

mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan 

hidup.55 

Pendekatan bimbingan yang dimaksudkan adalah gerakan bimbingan dan 

penyuluhan kepada masyarakat berlandaskan Alquran dan sunnah. Pendekatan ini 

digunakan karena objek yang akan diteliti membutuhkan bantuan jasa ilmu yang 

berkaitan dengan Alquran untuk mengatasi masalah pada masyarakat dengan 

memberikan bimbingan. 

2. Pendekatan sosiologi 

Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang kehidupan masyarakat, baik 

berupa jalinan unsur pokok berupa kaidah social, lembaga social, kelompok social, 

serta lapisan social maupun pengaruh timbal balik antara segi kehidupan bersama.56 

                                                           

55Selvika, “Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Membaca Alquran Bagi Remaja di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar”, 

Skripsi, h. 34. 

56 Syamsuddin, Pengantar Sosiologi Dakwah (cet. I; Jakarta:Kencana, 2016),h 1. 
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Pendekatan sosiologi bertujuan agar dapat membangun emosional antara masyarakat 

yang satu dengan yang lain, serta dapat mempelajari dan mengetahui keadaan dalam 

suatu masyarakat. Artinya, pendekatan sosiologi dibutuhkan untuk mengetahui 

dinamika proses belajar peserta didik. 

C. Sumber Data 

 Adapun sumber data dari penelitian ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut:  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah jenis data yang diperoleh 

secara langsung dari objek yang diteliti, dan sumber primer dapat diperoleh dari 

informan kunci dan informan tambahan. Adapun yang menjadi informan kunci dalam 

penelitian ini adalah,  penyuluh agama Islam dan informan tambahan yakni  KUA, 

ibu majelis ta’lim, dan  masyarakat, peserta didik yang terkait dengan pembinaan 

baca Alquran. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara atau digunakan oleh lembaga lainnya yang 

bukan pengolahnya tetapi dapat dimanfaatkan dalam penelitian tertentu, yang pada 

umumnya berbentuk catatan atau laporan.57 Data ini diperoleh untuk melengkapi data 

primer sebagai penyempurna. Data sekunder meliputi;  dokumentasi yang bersumber 

dari buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal serta dokumen artikel-artikel  lainnya 

yang berkaitan dengan objek penelitian 

 

                                                           

57Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations & Komunikasi (Cet. VII; Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 20017), h.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang  sebenarnya. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Metode Observasi 

Observasi yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap 

fenomena dan noumena yang berkaitan dengan fokus penelitian, data tersebut 

dilakukan dengan cara melihat, mengamati serta mencatat perilaku dan pembicaraan 

subjek penelitian dengan menggunakan pedoman observasi.58 Metode ini penulis 

gunakan untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan dalam artian mengamati, 

mencatat dan menganalisis  secara sistematis terhadap aktivitas peserta didik 

(masyarakat) dalam pembinaan baca tulis Alquran. 

2. Metode Wawancara 

 Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih,  dalam hal ini pewawancara  

mengajukan pertanyaan kepada informan kemudian jawaban-jawaban dicatat atau 

direkam.59 Tekni wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu 

wawancara mendalam (in-depth interview). Secara umum adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka 

antara pewawancara dan informan.60 

                                                           

58 Syamsuddin AB, Paradigma Metode Penelitian (Makassar: Perpustakaan Nasional RI, 

Katalog Dalam Terbitan, 2016) , h. 65. 

59 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Cet. VIII; PT Bu,I Aksara, 

2007), h. 82 

60Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, Equikibrium 5, no. 9 (2009), h. 6. 
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Wawancara mendalam pada penelitian ini dilakukan kepada penyuluh agama 

Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Pattallassang dan masyarakat sebagai peserta 

didik pembinaan baca  Alquran. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis 

ataupun film, berupa data yang akan ditulis, dilihat, disismpan dan digulisrkan dalam 

penelititan.61Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi 

dan wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana 

menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung, agar lebih memperjelas dari mana 

informasi itu didapatkan.62 

 Penulis akan menyimpulkan data dengan teknik dokumentasi yakni meimilah 

dokumen-dokumen yang dianggap berhubungan dengan masalah penelitian serta 

pengambilan informasi berupa foto, sebagai penunjang dalam penelitian ini.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri63, yakni 

peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data 

hingga pelaporan hasil penelitian.64 Peneliti sebagai instrumen harus mempunyai 

kemampuan dalam menganalisis data. Instrumen penunjang yang digunakan dalam 

                                                           

61Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), h. 146. 

62Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatifKualitatif, dan R&D (Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 

2017), h. 83. 

63 Syamsuddin AB, Paradigma Metode Penelitian, h. 70. 

64S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 24. 
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penelitian ini meliputi: pedoman wawancara, kamera, alat perekam, buku catatan dan 

pulpen sebagai alat penunjang.65 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

   Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran 

menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan data untuk pengkajian lebih 

lanjut.66 Dalam pengolahan data penulis menggunakan teknik analisis data. 

 Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observsi dan lainya 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai tamuan bagi orang lain.67. Adapun langkah-langkah dalam 

teknik analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduaksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan.68 Reduksi data diharapkan agar memberikan 

kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil 

penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali  dipilah  untuk menentukan 

data mana yang tepat untuk digunakan. 

 

 

                                                           

65Sugiyono, MetodePenelitianKualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 222. 

66 Nana Sudjana dkk,Penelititan dan Penilain Pendidikan (Cet, V; Bandug: Sinar Biru, 2009), 

h. 128. 

67 Ahamad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, UIn Antasari Banjarmsin 17, no 33 (2018): h. 

84. 

68 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 243. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah 

diperoleh sebagai informasi yang lebih sederhana dan memudahkan untuk 

memaknainya.69 Penyajiain data dimaksudkan untuk menentukan pola-pola yang 

bermakna serta memberikan kemungkinan adanya menarik kesimpulan serta 

melakukan tindakan.70 

Penyajian data kualitatif dapat berupa catatan lapangan, grafik, jaringan, 

bagan dan matriks. Penyajian data bertujuan untuk memberikan informasi yang 

terstruktur dan memudahkan pembaca dalam melihat dan memahami data tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan  (Verivication/Conclusion Drawing) 

Penarikan kesimpulan merupakan proses penggabungan beberapa informasi 

untuk mengambil keputusan.71 Upaya penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-

menerus selama berada di lapangan.  Kesimpulan- kesimpulan ini ditangani secara 

longgar dan tetap terbuka tetapi kesimpulan sudah disediakan. Awal kesimpulan yang 

dikemukakan belum jelas namun akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar 

dengan kokoh.72 

 

 

 

 

                                                           

69 Syamsuddin AB, Paradigma Metode Penelitian, h. 73. 

70 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 248. 

71 Muhammad Yaumi dkk, Action Research Teori, Model dan Aplikasi (Cet. II; Jakarta: 

Kencana Pramedia Group, 2016), h. 145. 

72 Ahamad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, UIn Antasari Banjarmsin 17, no 33 (2018): h. 

94. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Borong Pa’la’la 

Desa Borong Pa’la’la merupakan bagian dari Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa, yang sedang melaksanakan pembangunan baik pembangunan fisik 

maupun pembangunan non fisik yang belum menyeluruh ke semua bidang sehingga 

mengakibatkan hasil pembangunan yang dicapai menimbulkan kesenjangan antara 

dusun di desa dengan kelompok masyarakat di desa. 

Desa Borong Pa’la’la merupakan desa pemekaran dari Desa Sunggumanai 

dalam wilayah Kecamatan Bontomarannu, pemekaran tersebut dilakukan pada tahun 

2000, yang selanjutnya dalam wilayah Desa Borong Pa’la’la terdiri dari 3 dusun yaitu 

Dusun Sumbarang, Dusun Kalumpang Loe dan Desa Bontoa, sejak awal pemekaran 

Desa Borong Pa’la’la dikepalai seorang Kepala Desa oleh ABD. SALAM DG. 

LALANG (kepala Dea 1) yang menjabat dari tahun 2000 s/d 2006, lalu kemudian 

pada tahun 2007 terjadi pergantian Kepala Desa oleh MUH.JAFAR, S.Pd.I (Kepala 

Desa II) dengan masa jabatan ahun 2007-203. Pada tahun 2013 dilaksanakan kembali 

pemilihan Kepala Desa pada masa jabatan 201-2019. Namun pada periode kedua ini 

Bapak MuH. JAFAR, S.Pd.I meninggal dunia sehingga Kepala Desa dijabat 

sementara Pit. ANDY AZIS PETER, SH,M.Si.73 

 

 

                                                           
73 RPJMDes Desa Borong Pa’la’la 2016 
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2. Kondisi Geografis Desa 

 Gambaran umum Desa Borong Pa’la’la adalah usaha menggambarkan secara 

utuh tentang kondisi Desa. Data-data yang disusun dan diambil dari semua data yang 

tersedia dan bias didapatkan.  

 Data yang dipakai untuk menggambakan situasi atau keadaan kependudukan 

misalkan, dalam gambaran umum memakai data hasil sirvey serta melalui Sensus 

Peringatan Kesejahteraan Masyarakat (PKM), dalam bentuk interview dan Forum 

Grup Diskusi (FGD) kepada masyarakat umum. 

3.  Letak Goegrafis 

a. Letak Luas Wilayah 

Desa Borong Pa’la’la merupakan salah satu dari 8 Desa di wilayah Kecamatan 

Pattallassang yang terletak 3Km kearah Utara dari Kecamatan Pattallassang Desa 

Borong Pa’la’la mempunyai luas wilayah seluas kurang lebih 863 Km dengan Batas-

batas sebagai berikut: 

- Sebelah Utara  : Desa Sunggumanai 

- Sebelah Selatan  : Desa Timbuseng dan Kec.   

      Bontomarannu 

- SebelahTimur  : Desa Pattallassang 

- Sebelah Barat  : Kec. Somba Opu 

b. Jarak dan Waktu Tempuh 

- Ke Ibu Kota Kecamatan : 3 Km / 5 menit 

- Ke Ibu Kota Kabupaten : 15 Km / 25 menit 

- Ke Ibu Kota Provinsi : 25 Km / 30 menit 
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c. Pembagian Wilayah 

 Wilayah Desa Borong Pa’la’la  terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu : 

1. Dusun Sumbarrang terdiri dari 2 RT dan 2 RW 

- RT 001, RW 001 

- RT 002, RW 002 

2. Dusun Kalumpang Loe terdiri dari 2 RT dan 2 RW 

- RT 001, RW 001 

- RT 002, RW 002 

2. Dusun Bontoa terdiri dari 2 RT dan 1 RW 

- RT 001, RW 001 

- RT 002, RW 001 

 Wilayah Desa Borong Pa’la’la  Dalam Tata Guna Lahan, Luas Wilayah 

Desa Borong Pa’la’la: 863 Km2, terdiri dari :74 

 Sawah     : 472   Km2 

 Ladang      : 122 Km2 

 Pemukiman    : 269 Km2 

4. Administrasi Desa 

 Secara administrasi Desa Borong Pa’la’la terdiri dari tiga Wilayah dusun 

yakni Dusun Sumbarrang, Dusun Kalumpang Loe, dan Dusun Bontoa. Setiap Dusun 

masing–masing mempunyai 2 Rukun Tetangga (RT), sedangkan jumlah Rukun 

Warga (RW) yaitu di Dusun Sumbarrang 2 RW, sedangkan di Dusun Kalumpang Loe 

dan Dusun Bontoa hanya 1 RW. Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai satuan 

organisasi dalam satu wilayah dari Pemerintahan Desa Borong Pa’la’la yang 

                                                           
74 RPJMDes Desa Borong Pa’la’la 2016 
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memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap kepentingan pelayanan mesyarakat, 

terutama berkaitan hubungannya dengan Pemerintahan pada level di atasnya. 75 

 Letak wilayah antar dusun saling berdekatan sehingga hubungan juga sangat 

lancar apalagi di saat sekarang alat komunikasi sudah canggih sehingga hanya 

menggunakan Hand Phone (Hp) apabila ada keperluan mendadak antar Pemerintah 

Desa dan para aparatnya. Struktur kepemimpinan Desa Borong Pa’la’la tidak dapat 

lepas dari struktur administrasi Pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat 

dilihat dalam Tabel.1-Tabel.4. Berikut adalah nama – nama Pemerintah Desa.76 

Tabel.1.Nama-nama Pejabat Administrasi Pemerintah  

Desa Borong Pa’la’la Tahun 2016. 

NO NAMA JABATAN 

1. ANDY AZIS PETER, SH, M.Si. Plt. Kepala Desa 

2. ABD. HAFID, S.Sos Sekretaris Desa 

3. ABDULLAH Kepala Seksi Pemerintahan 

4. RAMLI SUPRIADI Kepala Seksi Pembangunan 

5. MUH. NASIR Kepala Seksi Kesejahteraan 

6. SAHARUDDIN Kepala Urusan Umum 

7. HALIPAH TATE, S.Pd Kepala Urusan Administrasi 

8. RINI ANGRAENI Kepala Urusan Keuangan 

9. JUMRIANA Staf Kaur Keuangan 

Sumber data; Monografi Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang 2016 

Tabel.1.2. Nama-nama Badan Permusyawaratan  

                                                           
75 RPJMDes Desa Borong Pa’la’la 2016 
76 RPJMDes Desa Borong Pa’la’la 2016 
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Desa Borong Pa’la’la Tahun 2016 

NO NAMA JABATAN 

1. SALLI, S.Ag Ketua 

2. ABD. MALIK, S.Ag Wakil Ketua 

3. RUSLAN DG. NOJENG Sekretaris 

4. ABDUL RAHMAN RIFAI Anggota 

5. HAIDIR Anggota 

Sumber data; Monografi Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang 2016 

Tabel.1.3. Nama-Nama Kepala Dusun 

Desa Borong Pa’la’la Tahun 2016 

NO NAMA JABATAN 

1. NURDIN, ST Kadus Sumbarrang 

2. NASARUDDIN Kadus Kalumpang Loe 

3. PARAWANGSYAH Kadus Bontoa 

Sumber data; Monografi Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang 2016 
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Tabel.1.4. Nama-Nama Ketu RW dan Ketua RT 

Desa Borong Pa’la’la Tahun 2016 

NO NAMA JABATAN 

1. DAUD DG. TABA Ketua RW 001, Dusun Sumbarrang 

2. R. DG. BALI Ketua RT, 001 Dusun Sumbarrang 

3. NURDIN DG. BETA Ketua RW 002, Dusun Sumbarrang 

4. J. DG. SEWANG Ketua RT 002, Dusun Sumbarrang 

5. NURDIN DG MANGUNG Ketua RW 001, Dusun Kalumpang Loe 

6. S. DG. TOJENG Ketua RT 001, Dusun Kalumpang Loe 

7. M. DG. ROWA Ketua RT 002, Dusun Kalumpang Loe 

8. ABD. HAMID Ketua RW 001, Dusun Bontoa 

9. M. DG. LINRUNG Ketua RT 001, Dusun Bontoa 

10. DG. RANI Ketua RT 002, Dusun Bontoa 

  Sumber data; Monografi Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang 2016. 

 Secara umum pelayanan Pemerintah Desa Borong Pa’la’la kepada masyarakat 

sangat memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara dengan masyarakat, terungkap 

bahwa dalam memberikan pelayanan utamanya dalam persuratan dikerjakan dengan 

cepat.  

5. Iklim dan Curah Hujan 

 Desa Borong Pa’la’la, sebagaimana desa – desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan 

Pattallassang, utamanya pada musim penghujan tanaman padi sering diserang oleh 

hama pengganggu tanaman, seperti: Keong mas, dll. Dan pada musim kemarau 
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persawahan sering dilanda kekeringan, Begitu pula di perumahan warga juga dilanda 

kekurangan air bersih. 

6. Pekerjaan Pokok (Mata Pencaharian) 

 Masyarakat Desa Borong Pa’la’la adalah masyarakat yang pekerja keras dan 

ulet. Dapat dilihat dari berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Tetapi 

yang paling banyak dilakukan adalah pertanian sehingga untuk mengetahui potensi 

dominan yang dimiliki suatu desa dapat dilihat dari jumlah penduduk yang melakoni 

suatu aktifitas. Berbagai jenis pekerjaan dilakukan mulai dari buruh tani sampai pada 

PNS, mulai dari pekerjaan tidak menentu sampai pada pekerjaan tetap. Tetapi secara 

umum pekerjaan pokok masyarakat adalah petani kebun dan sawah terbukti bahwa 

pekerjaan yang paling mendominasi masyarakat Desa Borong Pa’la’la Petani yaitu 

sebanyak 269 Jiwa.   

 Berbagai jenis tanaman ditanam mulai dari tanaman jangka pendek sampai 

pada tanaman jangka panjang. Pekerjaan ini dilakukan baik perempuan maupun kaum 

laki-laki, anak-anak sampai pada orang dewasa sekalipun. Bagi anak-anak usia 

sekolah biasanya dilakukan pada saat pulang sekolah tetapi itu tidak menjadi 

keharusan hanya sekedar membantu jika mereka mau melakukannya. Secara umum 

mata pencaharian masyarakat Desa Borong Pa’la’la  dapat teridentifikasi ke dalam 

beberapa bidang mata pencaharian, yaitu : Petani, Pedagang, PNS, TNI/Polri, 

Karyawan Swasta, Wiraswasta, Pensiunan, dan Buruh Harian. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada table di bawah ini.  
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Tabel.2.1.Jumlah Penduduk Perdusun Menurut Mata Pencaharian 

 Desa Borong Pa’la’la Tahun 2015 

No Jenis Pekerjaan 

Nama Dusun 

Total Sumbarrang Kalumpang Loe Bontoa 

L P L P L P 

1 Petani 134 4 73 5 40 13 269 

2 Pedagang 0 0 1 0 2 3 6 

3 PNS 3 1 2 2 1 0 9 

4 TNI/POLRI 0 0 0 0 1 0 1 

5 
Karyawan 

Swasta 

23 7 22 1 18 30 101 

6 Wiraswasta 15 1 11 2 5 3 37 

7 Pensiunan 0 3 0 0 0 0 3 

8 Buruh Harian 22 14 49 1 61 8 155 

9 Tidak Bekerja 223 395 160 293 85 171 1327 

Jumlah 420 425 318 304 213 228 1908 

Sumber data: Hasil Sensus Pendataan Keluarga Desa Borong Pa’la’la 2015 
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Tabel.2.Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

 Desa Borong Pa’la’la Tahun 2015 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 269 

2 Pedagang 6 

3 PNS 9 

4 TNI/POLRI 1 

5 Karyawan Swasta 101 

6 Wiraswasta 37 

7 Pensiunan 3 

8 Buruh Harian 155 

9 Tidak Bekerja 1327 

Jumlah 1908 

Sumber data: Hasil Sensus Pendataan Keluarga Desa Borong Pa’la’la 2015 

7. Sarana dan Prasarana 

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Borong Pa’la’la sebagai 

berikut: 

a. Tranfortasi, Secara umum jenis dan kondisi jalan pada Desa Borong Pa’la’la 

terbagi atas 3 jenis yaitu jalan beraspal (Hotmix), jalan Papin Blok dan jalan 

Pengerasan. Dari tiga jenis, maka kondisi beraspal yang paling panjang. 

b. Sarana Jalan Desa, Dari hasil pemetaan sosial tergambar bahwa jalan poros di 

Desa Borong Pa’la’la telah diaspal (Hotmix) yang berfungsi menghubungkan ke 

kecamatan. 
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c. Jalan Dusun, Kondisi jalan sebagian menggunakan Jalan Papin Blok sebagian 

lainnya masih menggunakan jalan perkerasan/Timbunan Sirtu. 

d. Jembata, Terdapat 1 unit jembatan yang menghubungkan Desa Borong Pa’la’la 

dengan Desa Sunggumanai, dan 1 Unit Jembatan Tani. 

e. Jalan setapak, Jalan yang menuju ke rumah yang berada di daerah belakang masih 

dalam kondisi tanah yang jika musim hujan tiba akan becek 

f. Jalan tani,  sepanjang + 300 m dengan menggunakan pengerasan tetapi  dalam 

kondisi darurat karena dilewati oleh hewan ternak seperti Kuda, Kerbau, dan 

Sapi.77 

8. Peribadatan  

Masjid,  Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Borong Pa’la’la adalah 

99,99 % beragama islam, sehingga sarana peribatan yaitu mesjid terdapat di setiap 

dusun, namun permasalahan yang paling mendasar bagi sarana peribatan yaitu, 

masih banyak bagian – bagian mesjid yang butuh di renovasi disebabkan oleh 

sudah banyak bagian mesjid yang sudah rusak, serta pembangunan mesjid yang 

belum rampung sesuai rencana awal pembangunan. 

9. Pendidikan 

a. Taman Kanak-kanak. 

Saat ini di Desa Borong Pa’la’la terdapat 1 buah PAUD dan 2 buah TK, yang 

difungsikan untuk anak – anak usia 4 - 5 tahun, sebagai Pendidikan Anak pada Usia 

Dini. Fasilitas PAUD san Taman Kanak-Kanak masih perlu pembenahan dan 

melengkapi fasilitasnya. 

b. Sekolah Dasar. 

                                                           
77 RPJMDes Desa Borong Pa’la’la 2016 
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  Di Desa Borong Pa’la’la hanya terdapat 1 buah Madrasah Ibtidaiyah Swasta 

(MIS) yang setara dengan Sekolah Dasar, yag dimanfaatkan masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya di tingkat sekolah Dasar. namun bangunan sekolah masih 

belum lengkap  seperti ruang kelas belum mampu memuat semua siswa yang ada, 

begitupun dengan fasilitas lainnya belum ada pagar dibagian belakang sekolah, 

halaman sekolah yang becek saat musim hujan dan lainnya 

c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. 

 Di Desa Borong Pa’la’la sudah terdapat sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

yaitu SMP Sumbarrang yang didirikan Tahun 2015. Sehingga beberapa masyarakat 

sudah menyekolahkan anaknya di dalam Desa, namun masih ada juga beberapa 

masyarakat menyekolahkan anaknya di Ibu kota Kecamatan Pattallassang, maupun di 

kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Gowa, dan yang membuat kita bersyukur 

karena Masyarakat di Kabupaten Gowa sudah terbebas dari iuran sekolah. 

d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 

 Meskipun Sekolah Lanjutan Atas tidak tersedia di desa bukan berarti menjadi 

kendala bagi siswa untuk melanjutakan pendidikannya hingga sekolah Lanjutan 

Tingkat, Atas karena jenis Transportasi sudah banyak seperti kendaraan sendiri, ojek 

maupun Angkot. sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses pendidikan 

Sekolah Tingkat Atas, baik yang ada di Kecamatan Pattallassang atau di Kecamatan 

lain yang ada di Kabupaten Gowa, maupun yang ada di Kota Makassar.  

e. Perguruan Tinggi.  

Masyarakat Desa Borong Pa’la’la sadar akan pentingnya Pendidikan bagi 

anak-anaknya hingga tingkat tertinggi, seperti Perguruan Tinggi, namun karena 
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keterbatasan Dana bagi sebagian Masyarakat mengakibatkan Anak-anak yang tamat 

SLTA tidak melanjutkan Pendidikannya hingga tingkat Perguruan Tinggi 

10. Visi, Misi dan Nilai-Nilai 

a. Visi  

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu daerah 

harus dibawa agar konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta realistis. Visi 

yang baik merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, 

cita dan citra yang ingin diwujudkan sebuah daerah. Visi, di samping sebagai sumber 

inspirasi dan sumber motivasi, juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya 

yang akan dikembangkan suatu daerah ke masa depan. 

Setelah melakukan survey asset atau potensi setiap dusun di Desa Borong 

Pa’la’la, serta menganalisa dan melakukan identifikasi masalah setiap dusun maka 

secara umum Desa Borong Pa’la’la melalui musyawarah di tingkat Desa maka 

lahirlah Rumusan Visi sebagai berikut: 

“Melayani masyarakat Desa Borong Pa’la’la secara menyeluruh demi 

terwujudnya Desa Borong Pa’la’la yang Maju, Mandiri, Sehat dan 

Sejahtera”. 

b. Misi  

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, 

sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) 

mengetahui program-programnya dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan 

datang. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi 
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obyektif yang dimiliki  Desa Borong Pa’la’la, dirumuskan misi pembangunan sebagai 

berikut : 

1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok 

dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat; 

2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja; 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat; 

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Borong Pa’la’la; 

5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; 

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Borong Pa’la’la dengan 

melibatkan secara langsung masyarakat Desa Borong Pa’la’la dalam berbagai 

bentuk kegiatan; 

7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, adil dan transparan serta 

dapat dipertanggungjawabkan; 

8. Mensingkronkan antara program-program pemerintahan desa dengan 

program-program daerah dan pusat sebagai sumber pendapatan dan 

pembiayaan utama desa; 

9. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan dan seluruh elemen yang 

bekerja untuk mengurus kepentingan masyarakat sebagai motifasi untuk 

meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat; 

10. Melaksanakan program Pemerintahan Desa Borong Pa’la’la berdasarkan 

undang-undang dan aturan yang ada serta berpedoman kepada RPJMDesa 
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yang telah disusun sebagai hasil musyawarah dan kesepakatan bersama 

seluruh perwakilan masyarakat. 

c.  Nilai-Nilai  

Misi pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas, dilaksanakan dengan 

mengacu kepada nilai budaya lokal (Makassar) yang tumbuh dan berkembang  secara 

turun temurun di masyarakat  Desa Borong Pa’la’la, nilai-nilai dimaksud adalah : 

1) Assamaturu 

Nilai tersebut mengisyaratkan bahwa sumber kekuatan adalah kesepakatan 

bersama. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan, khususnya yang menyangkut hajat 

hidup orang banyak , harus diputuskan dan disepakati secara bersama, karena hal 

tersebut yang akan mendorong setiap orang untuk bergerak secara bersama. 

2) Sipakatau, Sipakainga’ dan Sipakalabbiri’ 

Nilai ini mengedepankan saling memanusiakan, menghormati dan saling 

memuliakan akan eksistensi dan jati diri setiap anggota atau kelompok masyarakat. 

Di samping itu, nilai ini juga amat mementingkan semangat saling intropeksi dan 

saling mengingatkan. Berdasarkan nilai tersebut, setiap anggota masyarakat akan 

merasa diapresiasi setiap untuk keterlibatannya dalam pembangunan daerah. 

3) Siri’ na Pacce 

Nilai ini membentuk  rasa harga diri yang lahir dari kesadaran bahwa harga 

diri tersebut hanya dapat dijaga jika terbina sikap saling menghormati, saling 

menghargai, saling mengayomi. Dalam konteks pembangunan, nilai ini dapat 

diartikan bahwa pemerintah bersama masyarakat akan merasa “malu” jika gagal 

membangun daerah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap komponen 
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masyarakat harus saling mendukung dan bahu membahu untuk mewujudkan 

pembangunan yang dicita-citakan.    

4) Toddopuli 

Nilai ini membentuk keteguhan, konsistensi dalam sikap dan tindakan dengan 

senantiasa mengantisipasi segala tantangan dan hambatan, serta tanggap atas 

perkembangan, tuntutan, dan kecenderungan arah pembangunan daerah. 

5) Akkontutojeng 

Nilai ini mensyaratkan pentingnya kesamaan antara ucapan/perkataan dan 

prilaku/perbuatan. Nilai ini selanjutnya membentuk kejujuran keteladanan, kebenaran  

dan kepercayaan yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. 

6) Insan intelektual 

   Adapun maknanya bahwa Desa Borong Pa’la’la ingin membangun   manusia 

dan masyarakat yang tidak hanya pintar, tetapi membangun manusia dan masyarakat 

Desa Borong Pa’la’la yang mempunyai Kecerdasan dan Kepribadian yang Utuh. 

Kepribadian yang Utuh dari manusia dan masyarakat  Desa Borong Pa’la’la adalah 

manusia dan masyarakat yang berwatak jujur, Amanah, Berbudaya dan Beradab. 

Sehingga antara Kecerdasan Pikiran, Kecerdasan Hati dan Perasaan bersatu padu 

menjadi Kecerdasan Tindakan. 

7) Insan inovatif 

  Dalam penjabarannya bahwa Desa Borong Pa’la’la selain  membangun      

insan intelektual, diharapkan mampu membangun manusia-manusia yang kreatif. 

Berangkat dari pembangunan intelektualitasnya, mampu menemukan penemuan -

penemuan baru disegala bidang yang bermanfaat untuk kepentingan dan 
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kesejahteraan warga masyarakat Desa Borong Pa’la’la, maupun umat manusia secara 

umum. 

8) Insan Enterpreneurship (Kewirausahaan) 

 Penjabarannya bahwa  Desa Borong Pa’la’la membangun manusia dan warga 

masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja, mampu membaca peluang 

kerja dan usaha, baik kerja dan peluang kerja yang baru maupun yang sudah ada. 

Sehingga warga masyarakat  Desa Borong Pa’la’la menjadi manusia dan warga 

masyarakat yang produktif. Pada gilirannya terhindar dari pengangguran, kemiskinan 

dan kebodohan. 

B. Metode Penyuluh Islam dalam Pembinaan Baca Alquran Bagi masyarakat di 

Desa Borong Pa’la’la 

Berdasarkan hasil penelitian, metode yang digunakan oleh penyuluh dalam 

pembinaan baca Alquran di Desa Borong Pa’la’la yaitu :  

1. Metode Dirosa (dirasa orang dewasa) 

Metode dirosa adalah singkatan dari dirasah orang dewasa, seperti yang 

dikatakan oleh Sarmilah selaku penyuluh bahwa metode dirosa juga disebut belajar 

orang dewasa, di mana para peserta diberi rentang waktu selama 20 pertemuan untuk 

biasa membaca Alquran. Dirosa adalah pola pembinaan Islam bagi kaum muslimin 

pemula yang dikelolah secara sistematis, berjenjang, dan berlangsung terus-

menerus.78 

 Berdasarkan pengamatan peneliti kegiatan pembinaan baca Alquran di Desa 

Borong Pa’la’la bukan hanya berfokus pada belajar mengaji saja, tapi diterapkan juga 

kegiatan pengkajian Alquran serta penanaman dasar-dasar keislaman pada diri 

                                                           
78 Sarmilah, Penyuluh, Wawancara, di Kantor Urusan Agama, Tanggal 13 Juli 2020. 
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peserta, agar dapat memahami isi dari kandungan Alquran. Teknik ini bukan hanya 

bagi bacaan pembina/pengajar tetapi juga bacaan sesame peserta. Semakin banyak 

mendengar dan mengulang, semakin besar kemungkinan untuk bisa baca Alquran 

lebih cepat. 

2. Metode Iqra’ 

Metode iqra’ adalah suatu metode yang menekankan secara langsung pada 

latihan membaca, adapun buku panduan iqra’ terdiri dari 6 jilid dimulai dari tingkat 

sederhana sampai dengan tahap yang sempurna.79 Menurut Sarmilah, metode ini tidak 

sulit untuk digunakan dalam pembelajaran Alquran karena dalam prakteknya metode 

ini tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam, hanya menekankan pada 

pembacaan Alquran dengan fasih. Selain itu, pada metode ini tidak diberi jangka 

rentang waktu dan keharusan untuk menguasai Alquran dengan cepat, namun diberi 

tahap dan berjenjang. Ketika peserta belum lancar atau fasih di tahap iqra’ satu, maka 

belum bisa naik/pindah ke tahap selanjutnya.80  

Metode iqra’ disusun oleh ustad As’ad Human yang berdomisisli di 

Yokyakarta. Kiab iqra’ dari keenam jilid tersebut ditambah 1 jilid lagi yang berisis 

tentang doa-doa. Hukum metode iqra’ ada yang tercetak dalam setiap jilid dan ada 

yang tercetak dalam enam jilid sekaligus. Dimana dalam setiap jilid terdapat petunjuk 

pembelajarannya dengan maksud memudahkan setiap orang yang belajar mauapun 

yang mempelaji Alquran. 

Metode pembelajaran Alquran yang digunakan oleh penyuluh berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan peneliti, cukup efektif karena, peserta dapat dengan 

                                                           
79 Mustaina, Penyuluh, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasaang, 

tanggal 12 Juli 2020. 
80 Sarmilah, Penyuluh, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, 

tanggal 12 Juli 2020. 
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mudah mengenal huruf hijayyah dan lebih cepat menangkap pembeljaran serta 

bacaan pada Alquran. Adapun metode yang digunakan penyuluh dalam pembelajaran 

iqra’ yaitu: 

a. Privat, menyimak seorang demi seorang secara bergantian proses pembelajaran 

dengan memperhatikan minat, pengalaman dan perkembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan potensi-potensi individualisnya. 

b. Asistensi, setiap peserta didik yang lebih tinggi pembelajarannya dapat membantu 

menyimak yang lebih rendah. Strategi ini baik dalam menigkatkan gairah peserta 

didik dalam mengajarkan atau membagi ilmu yang telah dicapainya. Sebagaimana 

dikatakan oleh Sarmila, ketika beliau tidak sempat hadir pada kegiatan 

pembelajarn maka pesera didik yang lebih tinggi pembelajarnnya dapat 

mengajar/membantu menyimak peserta yang lebih rendah pembelajarnnya.81 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa metode ini 

sangat efektif bagi peserta yang belum mengenal sama sekali bacaan Alquran, 

sehingga dapat belajar dengan mudah dan cepat menguasai bacaan Alquran. 

3. Metode Qira’ati 

Metode Qira’ati adalah suatu model belajar membaca Alquran yang secara 

langsung tanpa jeda dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu 

tajwid. Seperti yang dikaakan oleh Andi yudasniarti bahwa yang kami maksudkan 

membaca seara langsung tanpa jeda di sini adalah tulisan bahasa Arab pada Alquran 

dibaca secara langsung tanpa mengurangi cara melafalkannya. Metode ini bertujuan 

                                                           
81 Sarmilah, Penyuluh, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, 

Tanggal 12 Juli 2020. 



58 

 

 

 

untuk menjadikan para pelajar bias membaca Alquran denga cepat secara baik dan 

benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.82 

Berdasarkan pengamatan peneliti, metode yang digunakan penyuluh tersebut 

sangat efekteif karena peserta didik selain mampu membaca Alquran juga dapat 

memahami isi dari kandungan Alquran tersebut. Kemudian peserta juga dapat 

mengembangkan keterampilan mental, social, imajinasi, dan rasa keingintahuan 

terhadap pembelajaran yang paparkan oleh penyuluh. Ketiga metode tersebut 

digunakan secara berurutan mulai dari tahap pertama yaitu menggunakan metode 

iqra’ yakni pada awal pertemuan dimana beberapa peserta masih ada yang belum 

mengenal huruf-huruf pada Alquran, kemudian metode qira’ati digunakan pada saat 

peserta yang bacaannya sudah masuk Alquran, begitupun dengan metode dirosa 

digunakan saat bacaan peserta di tahap Alquran. 

C. Faktor yang Menjadi Penghambat dan Pendukung Terhadap Pembinaan Baca 

Alquran Bagi Masyarakat di Desa Borong Pa’la’la 

1. Faktor Penghambat  

Setiap kegiatan organisasi pasti memiliki penghambat dalam pelaksanannya, 

faktor penghambat yang dimaksudkan peneliti adalah sebuah kendala yang 

didapatkan dalam ragka pembinaan baca Alquran bagi masyarakat diantaranya : 

a. Penglihatan pada lansia yang mulai rabun 

Menurut Sarmilah, dalam pembinaan tersebut tidak memiliki banyak 

kendala.83 Kemudian Salma selaku peserta menambahkan, adapun yang menjadi 

kendala lebih mengarah pada mereka yang lansia tidak dapat melihat dengan jelas 

                                                           
82 Andi Yusdaniarta, Penyuluh, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pattallassang , anggal 12 Juli 2020 
83 Sarmilah, Penyuluh, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang , 

Tanggal 12 Juli 2020 
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seihingga merasa kesulitan dalam membacan Alquran dengan jelas dikarenakan 

faktor usia yang membuat pengelihatan mereka mulai berkurang atau rabun.84 

b. Peserta masih memakai lagu dialeg lama 

Selain itu, yang menjadi penghambat menurut Andi yusdaniarta adalah 

peserta cenderung dengan lagu dialek lama, istilahnya biasa disebut mengaji 

kampung. Sehingga hal tersebut berpegaruh pada panjang pendek atau tajwid bacaan 

Alquran. 85 

Berdasarkan hasil penelitian, peserta yang masih memakai dialeg lama kini 

mulai belajar untuk membaca tartil dengan benar. Tidak secara instan tetapi dengan 

proses yang lumayan lama agar menghilangkan kebiasaan tersebut. Sehingga kini 

tidak banyak peserta yang menggunakan dialeg lama, hanya beberapa orang saja. 

c. Kesulitan dalam memahami penjelasan  

Masyarakat yang ikut serta dalam pembinaan ini rata-rata lanjut usia (lansia), 

sehingga dalam proses pembianaan metode pembelajaran yang digunakan diusahakan 

dengan bahasa yang sesederhana mungkin, tidak menggunakan uraian kalimat yang 

susah dipahami atau kalimat yang terlalu formal dan baku, peserta lansia akan 

mengalami kesulitan dalam menagkap informasi yang disampaikan. Mereka yang 

lansia juga rentang cepat letih dan bosan dalam pembelajaran baca Alquran jika lebih 

dari 1 jam, sehingga waktu pembelajaran yang diambil penyuluh hanya sekitar 1 jam 

dalam 3 kali pertemuan selama seminggu. 

d. Munculnya pandemi covid19 

Adapun fakor penghambat yang menjadi kendala utama saat ini adalah 

munculnya pandemi covid 19 yang melanda hampir setiap daerah di belahan dunia 

                                                           
84 Salma, Peserta, Wawancara, di masjid Al-ma’arif , tanggal 16 Juli 2020. 
85 Rismawai, Peserta, Wawancara, di masjid Al-ma’arif , tanggal 16 Juli 2020 
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khususnya di Indonesia termasuk  Desa Borong Pa’la’la, dimana dalam kondisi 

seperti ini sebagai warga Negara yang baik wajib mengikuti protokoler kesehatan 

pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran covid19, dalam proses 

pembelajaran baca Alquran ini melibatkan banyak orang, namun, mengingat kondisis 

saat ini dilarang keras berkumpul atau melakukan sosialisasi  sehingga waktu 

pembelajaran yang digunakan penyuluh pada awalnya 3 kali pertemuan dalam 

seminggu, kini dilakukan sekali dalam seminggu yaitu pada malam jumat dan hanya 

berfokus pada yasinan saja. Ditambah lagi keluarnya aturan pemerintah yang 

menganjurkan social distensing mengharuskan mayarakat untuk tetap di rumh aja.86 

2. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung yang dimaksudkan peneliti di sini yaitu : 

a. Penyuluh dan Peserta 

Sarmila mengungkapakan bahwa faktor yang mendukung proses 

pembelajaran Alquran adalah dengan adanya semangat penyuluh dalam mengajar 

Alquran, serta semangat para peserta yang lebih tinggi untuk memahami Alquran, 

hali ini dibuktikan pada mereka yang tetap hadir meski jarak rumah dengan lokasi 

pembelajaran menempuh jarak yang lumayan jauh.87 Selain itu, peserta  juga 

senantiasa hadir dan tidak pernah kurang dari 15 orang dari jumlah 20 orang, adapun 

yang tidak sempat hadir dikarenakan kepentingan rumah tangga yang mendesak atau 

menghadiri acara keluarga. 

b. Waktu pembelajaran 

                                                           
86 Hernawati dan Salma, Peserta, Wawancara, di masjid Al-ma’arif , tanggal 16 Juli 2020 

87 Sarmilah, Penyuluh, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang , 

Tanggal 12 Juli 2020 
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Waktu pembelajaran yang digunakan oleh penyuluh dalam pembinaan cukup 

lama sekitar 1 jam, sehingga penyuluh dapat memaksimalkan dengan ketentnuan 

waktu yang ada. Penggunaan waktu yang efektif akan sangat mebantu pencapaian 

tujuan pembelajaran bagi masyarakat di Desa Borong Pa’la’la. Mustainah 

mengatakan bahwa meski waktu pembelajaran hanya berdurasi 1 jam, peserta dapat 

menerima pembelajaran dengan baik dan tenang, dibandingkan dengan durasi lama 

tetapi peserta tidak dapat menerima pembelajaran dengan baik dan tenang, karena 

pikiran mereka yang mulai beralih ke rumah atau ingin cepat-cepat selesai.88 

c. Lingkungan Kondusif 

Lingkungan yang kondusif salah satu faktor yang dapat mendukung proses 

belajar mengajar. Masjid Al-ma’arif sebagai tempat pembelajaran terletak di tengah-

tengah pemukiman masyarakat mendukung dengan adanya pembelajaran Alquran, 

hal ini dibuktikan dengan semangatnya masyarakat ikut serta dalam pembinaan baca 

Alquran yang dibentuk oleh penyuluh.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Mustaina, Penyuluh, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasaang, 

tanggal 12 Juli 2020. 
89 Saima dan Hernawati, Peserta, Wawancara, di Masjid Ma’arif, Tanggal 16 Juli 2020 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam pembinaan baca 

Alquran bagi masyarakat di Desa Borong Pa’la’la terdiri dari 3 yaitu metode 

Dirasa orang dewasa (Dirosa), metode Iqra’, dan metode Qiro’ati. 

2. Faktor yang menjadi penghambat penyuluh dalam pembinaan baca Alquran di 

antaranya; pengelihatan pada masyarakat lansia yang mulai rabun, peserta 

kesulitan dalam memahami penjelasan, dan munculnya pandemic covid19. 

Adapun faktor pendukung yaitu; penyuluh agama bersemangat dalam 

membimbing dan mengajar, peserta yang mempunyai semngat tinggi dalam 

belajar, waktu pembelajaran yang luang, dan lingkungan yang kondusif. 

B. Implikasi Penelitian 

Diketahui bahwa Alquran mempunyai kedudukan yang penting dalam 

kehidupan umat Islam, maka diperlukan pengenalan Alquran dari segi fisik, aspek 

sejarah terutama mampu membacanya sekaligus memahami makna yang terkandung 

di dalamnya, melengkapi pembahasan ini, penulis mengemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada penyuluh, disarankan memberikan pembelajaran tentang cara menulis 

huruf hijayyah yang terdapat dalam Alquran agar peserta dapat mengenal 

lebih dalam tentang Alquran,  
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2. Disarankan penyuluh menekankan pada peserta didik bahwa setelah tamat 

dalam tahap pembelajaran Alquran hendaknya mebiasakan diri untuk terus 

membaca Alquran di setiap waktu renggangnya, terutama di setiap malam 

jumat sebagai rutinitas kita sebagai umat Islam membaca Alquran pada 

malam tersebubut 

3. Hendaknya menekankan pada peserta didik bahwa membaca Alquran 

bukan hanya sekedar rutinitas tetapi juga diaplikasikan pada kehidupan 

sehari-hari. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Wawancara bersama Mustaina (Penyuluh Agama Islam) di samping KUA Kecamatan 

Pattallassang , pada tanggal 14 Juli 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Sarmila (Penyuluh Agama Islam) dan Muslimin (Kepala KUA) 

di KUA Kecamatan Patallassang pada tangal 12 Juli 2020 
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 Wawancara bersama Salma dan Rismawati (peserta didik) di masjid Al-Ma’arif Desa 

Borong Pa’la’ pada tanggal 16 Juli 2020 

 

 

wawancara  bersama Hernawati (peserta didik) di Masjid Al-ma’arif pada tanggal 16 

Juli 2020 
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Berbincang bersama   (Kepala Desa) di kantor Desa Borong Pa’la’la pada tanggal 13 

Juli 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang 
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Kantor Dessa Borong Pa’la’la 

Kegiatan pembinaan baca Alquran yang di bawakan oleh penyuluh agama Islam 
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Pengajian (yasinan) sebagai rutinitas setiap malam jumat bagi masyarakat Desa 

Borong pa’la’la 
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DAFTAR NAMA INFORMAN PENELITIAN 

Judul Penelitian : 

Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Baca Alquran di Desa Borong Pa’la’la 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

 

NO Nama Informan Jabatan Umur 

1. Sarmilah. S.pd.I,M.pd.I Penghulu Agama Kua 32 thn 

2. Andi Yusdaniarta S.pd.I,S.pd Penyuluh Agama 

Fungsional 

31 thn 

3. Mustaina, S.Sos Penyuluh Agama 

Fungsional 

24 thn 

4. Risamawati Peserta didik 40 thn 

5. Hernawati  Peserta didik 44 thn 

6.  Salma  Peserta didik 43 thn 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Rismawati 

TTL/Umur   : Camba 15 agustus 1980/ 40 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Menerangkan Bahwa  

Nama    : Iramaya 

NIM    : 50200116058 

JUR/FAK   : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan   Komunikasi 

 Mahasiswa yang bersngkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.  

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
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Borong Pa’la’la,      Juli 2020 

Informan                                          Peneliti    

 

      

 

Iramaya 

NIM 50200116058 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Hernawati 

TTL/Umur   : Samaya 17 agustus 1974 /44 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Menerangkan Bahwa  

Nama    : Iramaya 

NIM    : 50200116058 

JUR/FAK   : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan   Komunikasi 

 Mahasiswa yang bersngkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.  

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
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Borong Pa’la’la,      Juli 2020 

Informan                                          Peneliti    

 

      

 

Iramaya 

NIM 50200116058 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Salma 

TTL/Umur   : Sumbarang 30 November 1975/ 43 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Menerangkan Bahwa  

Nama    : Iramaya 

NIM    : 50200116058 

JUR/FAK   : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan   Komunikasi 

 Mahasiswa yang bersngkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.  

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
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Borong Pa’la’la,      Juli 2020 

Informan                                          Peneliti    

 

      

 

Iramaya 

NIM 50200116058 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Andi Yusdaniarta, S.pd.i,S.pd 

TTL/Umur   : Wajo 21 sepember 1989/ 31 thn 

Pekerjaan   : Penyuluh Agama Islam 

Menerangkan Bahwa  

Nama    : Iramaya 

NIM    : 50200116058 

JUR/FAK   : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan   Komunikasi 

 Mahasiswa yang bersngkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.  

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
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Borong Pa’la’la,      Juli 2020 

Informan                                          Peneliti    

 

      

 

Iramaya 

NIM 50200116058 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Sarmilah, S.pd.i, M.pd.i 

TTL/Umur   : Pattallassang 28 mei 1988/ 32 thn 

Pekerjaan   : Penyuluh Agama Islam 

Menerangkan Bahwa  

Nama    : Iramaya 

NIM    : 50200116058 

JUR/FAK   : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan   Komunikasi 

 Mahasiswa yang bersngkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.  

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
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Borong Pa’la’la,      Juli 2020 

Informan                                          Peneliti    

 

      

 

Iramaya 

NIM 50200116058 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Mustainah, S.Sos 

TTL/Umur   : Gowa 20 Juli 1996/ 24 thn 

Pekerjaan   : Penyuluh Agama islam 

Menerangkan Bahwa  

Nama    : Iramaya 

NIM    : 50200116058 

JUR/FAK   : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan   Komunikasi 

 Mahasiswa yang bersngkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.  

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
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Borong Pa’la’la,      Juli 2020 

Informan                                          Peneliti    

 

      

 

Iramaya 

NIM 50200116058 
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