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PEDOMAN TRANSLITERASIARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

a. 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 se س

 Syin Sy se nad ss ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G se 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
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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 ( „ ). 

b. 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

 
c. 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 

 
d. Ta’Marbutah 

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

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

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 
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e. 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). 

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

g. 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. 

h. 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.   
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i. 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]. 

j. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

CDK dan DR).   
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ABSTRAK 

Nama : Fhadly Herman 

NIM : 50200116056 

Judul : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran 
Melaksanakan Salat 5 Waktu pada Remaja di Kelurahan 
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar  

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Bagaimana Peran 
Penyuluh Agama Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 
Waktu pada remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar”, 
dengan sub masalah yaitu: Bagaimana Upaya Penyuluh Agama Islam dalam 
Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 Waktu pada remaja di Kelurahan 
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar? dan Apa Faktor Pendukung dan 
Penghambat Penyuluh Agama Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan 
Salat 5 Waktu pada remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota 
Makassar? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang 
berlokasi di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan dan penyuluhan Islam dan 
pendekatan psikologi. Sumber data primer penelitian ini yaitu Basir Dg. Sitaba selaku 
penyuluh agama Islam (informan kunci), informan tambahan yaitu B. Dg Tona selaku 
tokoh agama serta 4 orang remaja (Syahrul,Fahrul,Ardiansyah dan Alfian). Sumber 
data sekunder adalah bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan situs 
internet 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, Upaya Penyuluh Agama Islam 
dalam menumbuhkan kesadaran melaksanakan salat 5 waktu pada remaja di 
Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar yaitu: membangun 
hubungan atau pendekatan, memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam 
bentuk lisan, memberikan Bimbingan dan Penyuluhan dalam bentuk praktek, serta 
memberikan motivasi dan bimbingan keagamaan. Faktor pendukung dan penghambat 
Penyuluh Agama Islam dalam menumbuhkan kesadaran melaksanakan salat 5 waktu 
pada remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. faktor 
pendukung yaitu: tersedianya sarana, tokoh agama memberikan arahan  serta 
dukungan dari orang tua, sedangkan faktor penghambat yaitu: adanya pengaruh 
kecanggihan teknologi  dan kurangnya Penyuluh Agama 

Implikasi dalam penelitian ini hendaknya dilakukan penambahan Penyuluh 
Agama Islam agar lebih mengembangkan fungsi lembaga keagamaan, bagi para 
Penyuluh Agama Islam, hendaknya lebih aktif lagi dalam melakukan pendekatan 
kepada masyarakat khusunya di kalangan remaja guna kelancaraan kegiatan-kegiatan 
yang dilaksanakan yang dalam hal ini dapat menumbuhkan keasadaran remaja untuk 
tidak meninggalkan kewajiban melakukan salat 5 waktu.  Bagi remaja, diharapkan 
aktif kembali mengikuti kegiatan majelis ilmu melalui pertemuan dan komunikasi 
langsung dengan tidak mengedepankan media sosial. 
 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Salat merupakan ibadah yang memiliki kedudukan paling penting dalam 

Islam, karena salat memiliki beberapa keutamaan. Salat merupakan ibadah yang 

akan dihisab pertama kali pada hari kiamat. Salat menjadi amalan yang pertama 

kali diperhitungkan Allah swt. akan meminta pertanggung jawaban terkait salat 

terlebih dahulu sebelum menanyakan amalan ibadah yang lain.
1
 Kualitas dan 

intensitas amal saleh dan ibadah lainnya menjadi kurang bermakna jika ibadah 

salat seseorang tidak sempurna apalagi terabaikan sama sekali. Oleh karena itu, 

dalam hal ini pelaksanaan salat sangat memengaruhi akhlaq seseorang. Orang 

yang menjaga salatnya, berarti d ia sedang menjaga akhlaknya pula.  

Orang yang disiplin dalam melaksanakan salat 5 waktu, berarti aktivitas 

yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari pun dilakukan dengan disiplin. 

Mereka tidak suka menunda-nunda kegiatan dan tidak suka menyia-nyiakan, 

karena mereka memiliki prinsip pada aturan. Hal ini dapat tercermin dalam  

melaksanakan salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat bersama yang 

dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dengan adanya imam 

dan makmum. 

Salat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menghayati makna 

kandungannya, tidak hanya mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan 

munkar, tetapi juga menyehatkan dan mencerdaskan. Menghantarkan pelakunya 

pada sehat jasmani dan rohani, tentram jasadiyah dan ruhiyah, serta kaya spiritual 

                                                             
1
Wahbah al- Zuhaily, Al-Fiqh al-islam wa Adillatuhu, Terj. Masdar Helmy, (Bandung: 

Pustaka Media Utama, 2010) , h.15. 
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Masyarakat khususnya remaja nyaris tidak memiliki kepedulian untuk 

berjamaah dimasjid. Padahal di zaman rasulullah masjid adalah pusat 

pengembangan umat. Nyaris dihampir seluruh bidang  strategis: ekonomi, sosial 

politik, budaya dan pendidikan semua tergarap dengan baik.  

Faedah dan kegunaan salat sangat banyak dan dalam kesempatan ini tidak 

mungkin untuk menghitungnya, terlebih lagi jika harus menerangkannya satu 

persatu. Meski demikian, salat yang dilakukan oleh seorang muslim akan 

membersihkan jiwa, mensucikan rohani dan menjadi cahaya bagi hati dan 

kehidupannya. Salat akan mendidik orang-orang yang melaksanakannya untuk 

selalu melakukan hal-hal yang mulia dan hati selalu diisi dengan kata tauhid. 

Kesemua ini merupakan jalan untuk mewujudkan dan melahirkan rasa takut 

manusia kepada Allah. Selain itu, salat merupakan kunci utama dalam berdo’a, 

pintu pengharapan bagi mereka yang berada dalam posisi yang sulit dan kondisi 

yang tidak mengenakkan.
2
 

Remaja adalah individu yang sedang berada dalam proses berkembang 

yaitu berkembang kearah kematangan atau kemandirian. Didalam mencapai 

kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang 

memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungan, juga 

pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya.
3
 

Remaja adalah tingkat perkembangan anak yang telah mencapai pada 

jenjang menjelang dewasa. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja sudah cukup 

kompleks, cakrawala dan interaksi sosial telah cukup luas. Dalam penyesuaian 

diri dengan lingkungan, remaja telah mulai memperlihatkan dan mengenal 

                                                             
2
Muhammad Mahmud Abdullah, Faedah Salat, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 

xiii. 

3
Syamsu Yusuf  LN, Psikologi Perkembagan Anak dan Remaja (Cet. XIV; Bandung: PT. 

Remaja RosdaKarya, 2014), h. 209. 
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berbagai sarana pergaulan yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya 

di dalam lingkungan keluarganya. Remaja menghadapi berbagai lingkungan, 

bukan saja bergaul dengan berbagai kelompok usianya. Menurut Zakiah Darajat 

bahwa: 

Masa remaja adalah masa pertumbuhan fisik cepat, dan prosesnya terus 
berjalan ke depan sampai mencapai titik tertentu. Perubahan yang 
berlangsung cepat dan tiba-tiba mengakibatkan terjadinya perubahan lain 
pada segi sosial dan kejiwaan, remaja semakin peka dan sikapnya berubah-
ubah, tidak stabil, demikian pula dengan kelakuannya. Kadang-kadang ia 
penakut, ragu, cemas dan sering melontrakan kritikan, kadang-kadang 
berontak pada keluarga, masyarakat atau terhadap adat kebiasaan. 

4
  

Pada masa remaja, anak memerlukan arahan yang baik, disisi lain agama 

menjadi faktor yang paling penting dalam kehidupan mereka. Dengan 

pengetahuan agama yang cukup, mereka tidak akan terjerumus kedalam tingkah 

laku negatif.  

Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan 

sangat kecil dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan 

agama yang mempengaruhi besar kecil minat mereka. Apabila remaja mengikuti 

bimbingan agama Islam dengan baik dan memperhatikan dengan benar maka 

kematangan sikap beragama mereka akan terlihat dalam klehidupan sehari-hari 

sehingga kesadaran ibadah akan tumbuh dengan sendirinya dalam diri remaja 

yang dalam hal ini adalah kesadaran untuk melaksanakan kewajiban salat 5 

waktu. 

Pada dasarnya, remaja cenderung memerlukan sosok teladan dan panutan 

yang mampu mengarahkannya pada jalan kebenaran sekaligus menjadi 

perumpamaan dinamis yang menjelaskan cara mangamalkan syari’at Islam.
5
 

Dimana hal tersebut akan dijadikan sebagai motivasi untuk menumbuhkan 

                                                             
4
Zakiah Darajat, Remaja Harapan dan Tantangan (Cet. II; Jakarta: Ruhama, 1995), h. 14. 

5
Abdurrahman an-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat 

(Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 260.  
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kesadaran beribadah khususnya pelaksanaan salat 5 waktu pada remaja dengan 

tujuan untuk memberikan pembiasaan remaja dalam melaksanakan ibadah.  

Kesadaran merupakan konektifitas antara hati, pikiran, pemahaman, 

perilaku, Budi Pekerti . Kesadaran adalah jalan yang lurus, kesadaran adalah 

sinkronisasi, kesesuaian. untuk membangun kesadaran maka kita harus 

mempertemukan antara perilaku, kata-kata, pemahaman, hati dan pikiran  serta 

semua yang ada pada diri kita. Orang yang pandai bicara namun tidak sesuai 

dengan yang dilakukannya tentu bukanlah orang sadar. Orang yang fisiknya tekun 

beribadah  namun tingkah lakunya tidak sesuai maka tentu tidak dapat kita sebut 

orang yang sadar. Ibadah  merupakan  pengujian  terhadap  manusia  dalam 

menyembah  Allah.  Ini berarti  ia  tidak  harus  mengetahui  rahasianya  secara  

terperinci.  Seandainya ibadah  itu harus sesuai dengan kemampuan akal dan 

harus mengetahui hikmah atau  rahasianya  secara  terperinci,  tentu orang yang  

lemah kemampuan akalnya untuk  mengetahui  hikmah  tersebut  tidak  akan  

melaksanakan  atau  bahkan menjauhi  ibadah.  Mereka  akan  menyembah  akal  

dan  nafsunya,  tidak  akan menyembah Tuhan, yang dalam hal ini ibadah yang 

dimaksud adalah salat 5 waktu 

Pembiasaan keberagamaan yang menyangkut ibadah seperti salat, berdoa 

dan mambaca Alquran meliputi ayat-ayat dan surah pendek, salat berjamaah di 

masjid maupun di sekolah, harus dibiasakan sejak kecil sehingga akan tumbuh 

rasa senang beribadah dalam diri anak. Pembiasaan dilakukan agar anak terdorong 

untuk melakukannya sendiri tanpa disuruh lagi. Sesuai dengan prinsip agama 

Islam yang mengatakan bahwa tidak ada paksaan tetapi ada keharusan 

pembiasaan. 

Namun demikian, hal itu dapat dijembatani dengan penerapan ajaran Islam 

melalui bimbingan yang diberikan oleh para ahli atau dalam istilah bimbingan 
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disebut sebagai penyuluh (konselor), karena sesungguhnya ajaran Islam adalah 

pembentukan akhlak dan budi pekerti yang akan menyadarkan orang-orang 

melaksanakan ibadah sehingga menciptakan perilaku bermoral, jiwa yang bersih, 

cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, tahu akan arti kewajiban dan 

pelaksanaannya, menghormati hak-hak manusia, tahu membedakan baik dan 

buruk, menghindari suatu perbedaan yang tercela dan mengingat Tuhan dalam 

setiap pekerjaan yang mereka lakukan.  

Bimbingan Islam perkembangan jiwa remaja harus diarahkan kepada 

kemampuan mental spiritual yang lebih tinggi dan lebih baik. Kemampuan mental 

spiritual remaja khususnya para generasi muda harus mendapatkan perhatian 

istemewa dalam bimbingan, baik segi umum maupun agama untuk dibina dan 

dikembangkan agar mereka menjadi generasi mendatang yang kuat dan tangguh, 

baik fisik, mental, maupun spiritual.
6
 

Peran Penyuluh Agama Islam sangatlah penting untuk memotivasi 

kesadaran beribadah khususnya dalam pelaksanaan salat 5 waktu bagi remaja 

dalam hal ini dilakukan oleh seorang penyuluh. Tanpa bimbingan sama sekali, 

tidak akan dapat menentukan jalannya yang lurus dan benar, mengingat proses 

perkembangan yang dialami remaja. Apabila remaja tidak memperoleh bimbingan 

yang cukup memadai, maka remaja sudah pasti tidak akan mampu mencapai titik 

optimal mengenai perkembangannya yang positif dan konstruktif dalam hal ini 

dikaitkan dengan kesadaran beribadah melaksanakan salat 5 waktu Berdasarkan 

hal tersebut,  peneliti tertarik meneliti dengan judul “Peran Penyuluh Agama 

Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 Waktu pada 

Remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar”. 

 

                                                             
6
Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, Edisi Pertama (Cet. II; Jakarta: 

Amzah, 2013), h. 1. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 Waktu pada Remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Oleh karena itu, 

penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, maka 

penelitian ini akan difokuskan pada ruang lingkup tentang Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam dalam Memotivasi Kesadaran Beribadah  khususnya 

melaksanakan salat 5 waktu pada Remaja. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul “Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 Waktu pada Remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar”. Berdasarkan judul 

tersebut, maka deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Upaya  Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Upaya bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan suatu upaya yang 

dilakukan oleh seorang penyuluh  yang sangat dibutuhkan dalam pembinaan 

keagamaan dalam hal ini upaya untuk memotivasi kesadaran beribadah remaja di 

Kelurahan Manggala guna membentuk karakter diri yang bermoral dan 

berakhlakul karimah. Metode Bimbingan dan penyuluhan yang dimaksud adalah 

mencakup semua langkah yang tepat dalam melaksanakan tugas kepenyuluhan, 

menentukan sasaran, menggunakan metode yang tepat sesuai dengan keadaan dan 

kondisi sasaran. Proses pemberian bantuan terhadap individu khususnya remaja 

agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang 

seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat 
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mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat.Kesadaran Melaksankan Salat 

Berjamaah. 

b. Faktor Pendukung dan Penghambat  Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 Waktu pada Remaja yang 

dimaksud adalah hal-hal yang mendukung ke efektifan berjalannya proses 

Penyuluhan, dan hal-hal yang menjadi penghambat sehingga dalam proses 

Penyuluhan berjalan tidak efektif,  faktor pendukung yaitu: tersedianya sarana, 

tokoh agama memberikan arahan  serta dukungan dari orang tua, . sedangkan 

faktor penghambat yaitu: adanya pengaruh kecanggihan teknologi  dan kurangnya 

Penyuluh Agama. 

Pembinaan dalam hal ini menumbuhkan keasadaran melaksanakan salat 

5 waktu pada remaja yang dilakukan harus berkelanjutan, karena sesungguhnya 

pembinaan bukan hanya sekedar memberikan ceramah kepada jamaah khususnya 

remaja yang ada di masjid ataupun pengajian di majelis-majelis taklim, akan 

tetapi dengan memperbanyak pendekatan kepada remaja Remaja di Kelurahan 

Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar secara menyeluruh, baik secara 

pribadi maupun kelompok sehingga bisa memaksimalkan pengamalan terhadap 

ajaran agama Islam itu sendiri.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi masalah pokok 

yaitu “Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran 

Melaksanakan Salat 5 Waktu  pada Remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan 

Manggala Kota Makassar”, dari masalah pokok tersebut penulis dapat 

merumuskan dua sub pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana Upaya Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 Waktu pada Remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

dalam Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 Waktu pada 

Remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

C.  Kajian Pustaka 

Judul yang penelit akan teliti belum pernah diteliti oleh orang lain 

sebelumnya. Karya ilmiah ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar khususnya tentang  

Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran 

Melaksanakan Salat 5 Waktu Pada Remaja  

1. Kaitannya dengan Buku-Buku 

Setelah mencermati dan menelaah beberapa buku yang berkaitan dengan 

“Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran 

Melaksanakan Salat 5 Waktu  pada Remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan 

Manggala Kota Makassar”. Maka  calon menggambarkan tinjauan pada beberapa 

buku yang telah dikemukakan oleh para ahli, di antaranya: 

a. Buku “Bimbingan dan Konseling dalam Islam” UII Press Yogyakarta yang 

ditulis oleh Aunur Rahim Faqih yang menjelaskan tentang pokok-pokok 
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pikiran tentang bimbingan dan konseling Islam, mulai dari definisi hingga 

metode dan tekniknya. Buku ini juga membahas mengenai fenomena-

fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat serta relevansinya terhadap 

teori yang telah ada serta cara menangani permasalahan yang terjadi.
7
 

b. Buku “Ilmu Jiwa Agama (The Psychology of Religion)” penerbit Kencana yang 

ditulis oleh Rusmin Tumanggor yang menjelaskan tentang latar belakang 

urgensi mempelajari ilmu jiwa agama, perkembangan mental agama manusia 

berdasarkan kurun waktu dan perkembangan keagamaan pada seseorang. Buku 

ini juga membahas mengenai praktik kerja lapangan bimbingan dan 

penyuluhan agama pada proses pembinaan keagamaan masyarakat.
8
 

c. Buku “Kesehatan Mental dan Terapi Islam” ditulis oleh Sattu Alang yang 

membahas tentang beberapa teori kesehatan mental dengan kondisi 

pertumbuhan anak semejak pada usia sekolah dan remaja. Buku ini juga 

membahas tentang upaya menanamkan nilai agama pada anak serta 

membentuknya menjadi pribadi yang ideal.
9
 

2. Hubungan dengan Penelitian Sebelumnya 

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan “Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam dalam Memotivasi Kesadaran 5 Waktu bagi Remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar” yaitu: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh: Abd Jabbar, jurusan Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam dengan judul “Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan 

Jiwa Keagamaan Masyarakat di Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa” dengan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada 

                                                             
7
Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Cet. II; Yogyakarta: UII 

Press, 2001), h. 5-7. 

8
Rusmin Tumanggor, Ilmu Jiwa Agama (The Psychology of Religion) (Cet. I; Jakarta: 

KENCANA, 2014), h. 24. 

9
Sattu Alang, Kesehatan Mental dan Terapi Islam (cet.II:berkah utami,2005), h.52-57. 
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pentingnya penyuluh agama dalam upaya pembinaan jiwa keagamaan 

masyarakat untuk meningkatkan jiwa keagamaannya.
10

 

b. Penelitian yang dilakukan oleh: Nasrullah, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam dengan judul “Bimbingan Penyuluhan Islam dan Implikasinya di Desa 

Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa” dengan jenis penelitian 

kualitatif yang berfokus untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, 

penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam segi dan aspek-aspeknya.
11

 

c. Penelitian yang dilakukan oleh: Ashar, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam dengan judul “Metode Program Jumat Ibadah dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Beribadah bagi Siswa MTS Negeri Gowa Kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Gowa.” dengan jenis penelitian kualitatif yang 

berfokus pada Metode Program Jumat Ibadah dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Beribadah bagi Siswa.
12

 

Berdasarkan hasil penelitian yang di kemukakan di atas, maka dapat di 

simpulkan bahwa dari hasil penelitian secara keselurahan berbeda, karna tidak ada 

satupun yang membahas tentang Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 Waktu Pada Remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, adapun persamaan 

dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas adalah sama-sama meneliti 

tentang pentingnya keberadaan Bimbingan dan penyuluhan Islam dalam 

keberagamaan. 

                                                             
10

Abd Jabbar, “Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Jiwa Keagamaan Masyarakat di 

Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah 

dan Komunikasi UIN Alauddin, 2014), h. 3. 

11
Nasrullah, “Bimbingan Penyuluhan Islam dan Implikasinya di Desa Balassuka 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: : Fak. Dakwah dan Komunikasi 

UIN Alauddin, 2011), h. 5. 

12
Ashar, “Metode Program Jumat Ibadah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Beribadah 

bagi Siswa MTS Negeri Gowa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: 

Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2019), h. xii 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Upaya Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 Waktu pada Remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 Waktu pada Remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat di Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala Kota Makassar, tentang pentingnya Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 

waktu pada Remaja. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam 

upaya pengembangan wawasan dan pengetahuan khusususnya bagi 

penulis sendiri tentang masalah yang dikaji. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan masukan kepada 

penyuluh agama Islam yang melakukan aktivitas bimbingan dan 

penyuluhan Islam di kalangan masyarakat khususnya dikalarangan 

remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

2) Untuk membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemerosotan 

moral keagamaan di Indonesia khususnya bagi remaja Remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. 



12 
 

 
 

3) Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar Sarjana 

Sosial Strata satu (S1) jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A.  Penyuluh Agama Islam 

1. Pengertian dan Macam-Macam Penyuluh Agama Islam 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyuluh berarti pemberi 

penerangan, petunjuk jalan, pengintai dan mata-mata.
1
 Kata penyuluhan 

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu counseling. Istilah penyuluh 

sering digunakan untuk menyebut pemberian penerangan, diambil dari kata suluh 

yang seperti dengan obor.
2
 Penyuluhan adalah bantuan yang diberikan kepada 

klien dalam memecahkan masalah-masalah dengan cara face to face, sesuai 

keadaan klien yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup.
3
 

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka 

pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah swt. serta menjabarkan 

segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Penyuluh agama 

Islam adalah juru penerang, penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-

prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik. Selain itu, penyuluh agama 

merupakan ujung tombak dari Kementrian Agama dan pelaksanaan. Tugas 

membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera 

lahir dan batin.
4
 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 852. 

2
Lihat Achmad Mubarok, Al Irsyad an Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus (Jakarta: 

PT. Bina Rena Prawira, 2000), h.2-4. 

3
Lihat Dewa Ketut Sukardi, Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 105. 

4
Muzayin Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam 

(Jakarta: Golden Tayon, 1992), h. 35.  
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Beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat 

fungsional dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh 

Menteri Agama atau pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan 

bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama 

dalam mencapai kehidupan yang sejahtera.  

Adapun macam-macam penyuluh agama yaitu: 

a. Penyuluh Agama Muda yaitu penyuluh agama yang bertugas pada 

masyarakat di lingkungan pedesaan. 

b. Penyuluh Agama Madya yaitu penyuluh agama yang bertugas pada 

masyarakat di lingkungan perkotaan. 

c. Penyuluh Agama Utama yaitu penyuluh agama yang bertugas pada 

masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah atau swasta.
5
 

2. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam 

a. Landasan Filosofis 

Filsafat sebagai landasan bimbingan dan penyuluhan bermakna bahwa 

filsafat menyediakan dasar pijakan bagi bimbingan dan penyuluhan untuk berdiri. 

Filsafat berusaha membimbing, mengarahkan semua praktek konseling / 

penyuluhan karena praktek yang tidak memiliki landasan filosofis akan 

mengalami kekosongan makna.
6
 

Landasan (pondasi atau dasar pijak) utama bimbingan dan penyuluhan 

Islam adalah Alquran dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari 

segala sumber pedoman kehidupan umat Islam, seperti firman Allah swt. dalam 

QS Ali-Imran/3: 104 

                                                             
5
Dewa Ketut Sukardi, Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, h. 105. 

6
Lihat Tajuddin Hajma, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami 

(Makassar: Alauddin Press, 2015), h. 6. 
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Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung.

7
 

QS Ali-Imran/3: 110 

                       

                           

        

Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-
orang yang fasik.

8
 

QS An-Nahl/16: 125. 

                               

                    

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk.

9
 

Alquran dan Sunnah Rasul dapatlah diistilahkan sebagai landasan ideal 

dan konseptual bimbingan penyuluhan Islam. Alquran dan Sunnah Rasul itulah 

                                                             
7
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2015), h. 63. 

8
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 64. 

9
 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 281. 
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gagasan, tujuan dan konsep-konsep bimbingan penyuluhan Islam bersumber. 

Alquran dan Sunnah Rasul merupakan landasan utama yang dilihat dari sudut 

asal-usulnya merupakan landasan, maka landasan lain yang dipergunakan oleh  

penyuluhan Islam yang sifatnya aqliyah yaitu filsafat dan ilmu, dalam hal ini 

filsafat islami dan landasan ilmiah yang sejalan dengan ajaran Islam.
10

 

b. Landasan Hukum 

Sebagai landasan hukum keberadaan penyuluh pgama adalah Keputusan 

Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium penyuluh agama, yaitu: 

1) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 

tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angkat kreditnya. 

2) Keputusan Menteri Negara Koordinatif bidang pengawasan pembangunan 

dan pendayagunaan aparatur Negara nomor: 54/kep/mk.waspan/9/1999 

tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angkat kreditnya.
11

 

3. Fungsi Penyuluh Agama Islam 

a. Fungsi Informatif dan Edukatif 

Penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai dai yang 

berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan 

mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Alquran dan 

Assunnah.  

b. Fungsi Konsultatif 

Penyuluh agama Islam turut memikirkan dan membantu memecahkan 

masalah yang dihadapi masyarakat, baik masalah pribadi, keluarga atau masalah 

masyarakat secara umum. 

                                                             

10
Lihat Tajuddin Hajma, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling 

Islami, h. 5. 

11
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 10 
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c. Fungsi Advokatif 

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk 

melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap 

berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, 

mengganggu ibadah dan merusak akhlak.
12

 

4. Kompetensi dan Syarat Penyuluh Agama Islam 

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yakni competensi yang berarti 

kecakapan, kemampuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi 

adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan sesuatu. Hal ini berarti erat 

kaitannya dengan pemilikan pengetahuan, kecakapan atau keterampilan sebagai 

penyuluh agama Islam.
13

 Memberikan bimbingan/penyuluhan kepada masyarakat 

diperlukan pengetahuan atau keterampilan sebagai pembimbing atau penyuluh 

dalam melaksanakan tugasya. 

Adapun kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh seorang 

penyuluh yaitu: 

a. Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi.  

b. Menguasai metode dan teknik bimbingan atau penyuluhan. 

c. Menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan dan konseling 

yang dihadapi. 

d. Memahami landasan-landasan filosfis bimibngan dan penyuluhan Islam. 

e. Mampu mengorganisasikan dan mengadministrasikan layanan bimbingan 

penyuluhan/ konseling Islam. 

                                                             

12
Lihat Suharto, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama (Jakarta: 

Penerbit Indah, 2003), h. 19.  

13
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 6. 
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f. Mampu menghimpun dan memanfaatkan data hasil penelitian yang berkaitan 

dengan bimbingan penyuluhan/ konseling Islam.
14

 

Beberapa persyaratan atau kompetensi mental yang harus dimiliki seorang 

penyuluh agama, yaitu: 

a. Memiliki pribadi yang menarik, serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya. 

b. Memiliki rasa komitmen dengan nilai-nilai kemanusiaan. 

c. Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi yang baik dengan 

orang yang dibimbing. 

d. Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang suka menyembunyikan 

sesuatu maksud lain. 

e. Memiliki rasa cinta terhadap orang lain dan suka bekerja sama dengan orang 

lain. 

f. Pribadinya disukai banyak orang karena berpribadi simpatik. 

g. Memiliki perasaan sensitif (peka) terhadap orang yang dibimbing.
15

 

Adapun sifat atau syarat-syarat yang dimiliki petugas bimbingan atau 

seorang penyuluh antara lain: 

a. Memiliki sifat baik, setidak-tidaknya sesuai ukuran klien/masyarakat. 

b. Betawakal, mendasarkan segala sesuatu atas nama Allah. 

c. Sabar, utamanya tahan menghadapi klien/masyarakat yang menentang 

keinginan untuk diberikan bantuan.  

d. Tidak emosional, artinya tidak mudah terbawa emosi dan dapat mengatasi 

emosi diri dank klien/masyarakat. 

e. Retorika yang baik, mengatasi keraguan klien/masyarakat. 

                                                             
14

Lihat Tajuddin Hajma, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami, 

h. 43.  

15
Lihat  M. Arifin, Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di 

Sekolah dan di Luar Sekolah (Cet. II; Jakarta; Penerbit Bulan Bintang, 1977), h.19. 
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f. Dapat membedakan tingkah laku klien/masyarakat yang berimplikasi 

terhadap hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram terhadap perlunya 

taubat atau tidak.
16

 

5. Metode Penyuluh Agama Islam 

Metode lazim diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah sehingga 

diperoleh hasil yang memuaskan. Metode bimbingan konseling/penyuluhan Islam 

dapat diklasifikasikan menjadi metode langsung dan metode tidak langsung.
17

 

a. Metode Langsung 

Metode langsung adalah metode dimana penyuluh atau pembimbing 

melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbing 

atau masyarakat. Metode ini dapat dibagi lagi menjadi: 

1) Metode pembinaan dengan lisan 

Metode ini merupakan suatu cara kerja yang mengikuti sifat dan potensi 

lisan dalam mengutarakan suatu cita-cita, pandangan dan pendapat tentang suatu 

hal yang berhubungan dengan Islam. Misalnya, percakapan pribadi dan kunjungan 

kerumah masyarakat atau individu yakni penyuluh atau pembimbing melakukan 

percakapan langsung dengan pihak yang dibimbing atau yang diberikan 

penyuluhan sekaligus mengamati keadaan rumahnya atau bahkan mengadakan 

diskusi kelompok bersama orang yang dibimbing dan memiliki permasalahan 

yang sama.
18

 

 

 

                                                             

16
Lihat Elfi Mu’awanah, Rifa Hidayah, Bimbingan Dan Konseling Islami Di Sekolah 

Dasar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.142. 

17
Lihat Tajuddin Hajma, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami, 

h. 49. 

18
Lihat Faqih, Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling Islam (Jogjakarta: UII Press, 

2001), h. 92.  
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2) Metode pembinaan dengan tangan atau bil yad 

Metode ini merupakan suatu cara kerja yang mengupayakan terwujudnya 

ajaran Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial mengikuti prosedur kerja potensi 

manusia yang berupa pikiran, hati, fisik yang nampak dalam keutuhan kegiatan 

oprasional (amal nyata).
19

 

b. Metode Tidak Langsung 

Metode tidak langsung adalah metode bimbingan konseling/penyuluhan 

Islam yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam melalui media komunikasi 

massa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, bahkan 

massal. Metode tidak langsung misalnya: 

1) Metode individual 

a) Melalui surat menyurat. 

b) Melalui telepon, internet. 

2) Metode kelompok/missal 

a) Melalui papan bimbingan. 

b) Melalui surat kabar/majalah. 

c) Melalui borsur. 

d) Melalui radio (media audio). 

e) Melalui televisi (media visual).
20

 

Metode yang digunakan dalam melakukan proses bimbingan/penyuluhan 

Islam dapat disesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi, tujuan dihadapi 

masalah, dan keadaan yang dibimbing atau yang diberikan penyuluhan. 
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Lihat Faqih, Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling Islam, h. 93.  

20
Lihat Tajuddin Hajma, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami, 

h. 50. 
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6. Sasaran Penyuluh Agama Islam  

Sasaran Penyuluh Agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat 

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

pengembangan konterporer yang di temukan di dalamnya. Termaksud di dalam 

kelompok sasaran itu adalah masyarakat yang belum menganut salah satu agama 

yang di akui di indonesia. 

Kelompok sasaran yang di maksud adalah: 

a. Kelompok sasaran masyarakat secara umum, terdiri dari kelompok binaan: 

1) Masyarakat pedesaan 

2) Masyarakat transmigrasi  

3) Masyarakat perkotaan, terdiri dari kelompok binaan: 

a) Kelompok perumahan  

b) Real estate 

c) Asrama  

d) Daerah pemukiman baru  

e) Masyarakat pasar 

f) Masyarakat daerah rawan 

g) Karyawan intansi pemerintah/swasta 

h) Masyarakat industry 

i) Masyarakat sekitar kawasan indutry 

b. Kelompok sasaran masyarakat khusus, terdiri dari: 

1) Cendekiawan, terdiri dari kelompok binaan: 

a) Pegawai/karyawan intansi pemerintah  

b) Kelompok profesi 

c) Kampus/masyarakat akademik 

d) Masyarakat peneliti dan para ahli 
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2) Generasi muda, terdiri dari kelompok binaan:  

a) Remaja masjid 

b) Karang taruna  

c) Pramuka 

d) LPM, terdiri dari kelompok binaan: Majelis taklim, pondok pesantren  dan 

TKA/TPA. 

3) Binaan khusus, terdiri dari kelompok binaan: anti rehabilitas/pondok 

sosial, Rumah Sakit, masyarakat gelandangan dan pengemis, komplek 

wanita tunasusila dan Lembaga masyarakat. 

4) Daerah terpencil, terdiri dari kelompok binaan: Masyarakat daerah 

terpencil dan Masyarakat suku terasingan. 

7. Peran Penyuluh Agama Islam 

Peran Penyuluh Agama Islam tidak semata mata melaksanakan 

penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi 

keseluruhan kegiatan penerangan, baik berupa bimbingan maupun penerangan 

tentang berbagai program pembangunan. Penyuluh berperan sebagai pembimbing 

umat dengan rasa tanggung  jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang 

aman dan sejahtera. 

Posisi Penyuluh Agama Islam sangat strategis baik dalam 

menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama 

Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi 

masyarakat serta membantu memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah 

yang dihadapi oleh umat Islam. 

Penyuluh agama, selain sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin 

masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan 

serta masalah kenegaraan dalam rangka meyukseskan program pemerintah. 
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Dengan kepemimpinanya, Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan 

penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan tetapi bersama-sama 

mengamalkan dan melaksanakan apa yang diajurkan. Keteladanan ini ditanamkan 

dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan 

keikhlasan mengikuti petunjuk dan arahan yang diberikan oleh penyuluh. 

Penyuluh Agama Islam juga sebagai agent of change yakni berperan 

sebagai pusat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik di segala 

bidang menuju kemajuan, perubahan dari yang negatif menjadi positif, karena 

penyuluh agama menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting 

karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi 

lahiriah dan jasmaniahnya saja melainkan juga membangun segi rohaniah dan 

mental spritual secara bersama-sama.
21

 

B. Tinjauan tentang salat  

1. Pengertian  Salat 

Dalam bahasa  Arab, perkataan “salat” digunakan untuk beberapa arti; di 

antaranya digunakan untuk arti “do’a”, digunakan untuk arti “rahmad” dan untuk 

arti “mohon ampunan”.
22

 

Dalam istilah fiqih, salat adalah salah satu macam atau bentuk ibadah yang 

diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan 

ucapan-ucapan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Digunakannya 

istilah “salat”, tidak jauh berbeda dari arti yang digunakan  oleh bahasa di atas, 

karena di dalamnya mengandung do’a-do’a, baik yang berupa permohonan 

rahmad, ampunan dan lain sebagainya. Salat merupakan rukun Islam yang kedua 

                                                             

21
Risal Hamsi, Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Kekerasan terhadap 

Anak  dalam Rumah Tangga di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kebupaten Bone (Skripsi,  

Fakultas Dakwak Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2014). 

22
Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2005), h.264.  
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setelah membaca syahadat, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 

dan Muhammad adalah utusan Allah.
23

 

Secara definitif, ada dua macam pengertian salat, pertama dilihat dari 

sudut lahiriah dan kedua dari sudut batiniyah. Dari sudut lahiriyah dikemukakan 

oleh ahli fiqih, salat adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan (gerakan) dan 

perkataan (ucapan tertentu) yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam. Dari sudut batiniyah salat adalah menghadapkan hati kepada Allah swt 

yang mendatangkan takut kepada-Nya dan menumbuhkan di dalam hati rasa 

keagungan dan kebesaran-Nya. Namun ada pendapat yang menggabungkan kedua 

definisi tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa salat ialah suatu ibadah yang 

dilakukan dengan anggota lahir dan batin dalam bentuk gerakan dan ucapan 

tertentu yang sesuai dengan arti salat yaitu melahirkan niat (keinginan) dan 

keperluan seorang muslim kepada Allah Tuhan yang disembah, dengan perbuatan 

(gerakan) dan perkataan yang keduanya dilakukan secara bersamaan.
 24

 

2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam salat 

Semua umat Islam wajib melaksanakan salat 5 (lima) waktu dalam sehari 

semalam. Dalam pelaksanaan ibadah salat ini, ada banyak hal yang harus 

diperhatikan oleh seorang muslim. Hal ini tidak lain bertujuan agar salat 

seseorang itu bisa diterima oleh Allah swt.  

Agar salat seorang muslim diterima dan tidak terjerumus dalam amalan 

kosong tanpa nilai apa-apa, maka seorang muslim harus memperhatikan syarat-

syarat sah salat, yaitu: 
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Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jakarta: IAIN, 

1983.h.79. 

24
Imam Musbikin, Rahasia Salat Khusyu’, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), h.246.  
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a. Suci dari hadats kecil dan besar 

Hadats kecil ialah hadats yang sifatnya ringan dan mensucikannya cukup 

dengan berwudlu. Sedangkan hadats besar ialah hadats yang sifatnya berat dan 

mensucikannya harus dengan mandi besar. Orang yang salat harus dalam keadaan 

suci, baik dari hadats kecil maupun besar. 

Salat orang yang hadats kecil misalnya, tidak akan diterima kecuali setelah 

dia berwudu. 

Sedangkan bagi orang yang berhadats besar, sebagaimana firman Allah  

dalam surat al-Maidah /6 sebagai berikut: 

                        
                          

                         
                              

                                
      

Terjemahnya: 
 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, 
Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah 
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika 
kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam 
perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] 
perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah 
dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan 
tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya 
kamu bersyukur.

25
 

Ayat di atas mewajibkan mandi atas orang-orang yang berjunub, apabila 

hendak melaksanakan salat. Dan jika tak ada air sesudah berhadats kecil atau 
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Kementerian  Agama RI.,Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Jakara: Direktorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, 2012) h. 
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besar, diwajibkan bertayamum (menyapu muka dan dua tangan hingga 

pergelangan dengan tanah) buat mengganti wudlu atau mandi.
26

 

b. Mengetahui telah masuk waktu salat 

Waktu-waktu salat adalah waktu terbaik bagi manusia yang harus 

dipelihara. Karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ia dapat melalui salat 

itu. Waktu-waktu salat itu antara lain: 

1. Salat shubuh 

Terdiri dari dua rakaat. Waktunya mulai dari terbit fajar kedua (shadiq) 

hingga terbit matahari. 

2. Salat zhuhur 

Terdiri dari empat rakaat. Waktunya mulai dari tergelincirnya matahari 

dari pertengahan langit hingga ketika bayangan sesuatu sama panjang dengan 

dirinya. 

3. Salat ashar  

Terdiri dari empat rakaat. Waktunya mulai dari ketika bayangan sesuatu 

sama panjang dengan dirinya hingga matahari terbenam. 

4. Salat magrib 

Terdiri dari tiga rakaat. Waktunya mulai dari terbenamnya matahari hingga 

hilangnya mega merah. 

5. Salat isya’  

Terdiri dari empat rakaat. Waktunya mulai dari hilangnya mega merah dari 

barat hingga terbit fajar kedua.
27

 

Untuk mengetahui tibanya waktu salat dapat juga dilakukan dengan jalan 

pemberitahuan orang yang jujur, adzan dari muadzdzin yang jujur atau dengan 
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Ash-Shiddieqy, Hasbi, Pedoman Salat, (Jakarta: Bulan Bintang),1991, h. 93. 

27
Riznanto dan Rahmawati, Keajaiban Salat Tips Hidup Sehat, Sukses dan Bahagia, 
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melihat sendiri tanda-tanda  tibanya waktu salat, atau dengan  cara lain yang 

menghasilkan keyakinan.
28

 Seorang muslim yang berakal dan sudah baligh tidak 

diwajibkan salat, kecuali waktunya telah tiba. Jadi, salat yang dikerjakan sebelum 

masuk waktu salat, maka  hukumnya tidak sah (tidak diterima).
29

 

c. Menutup aurat 

Seorang muslim yang akan melaksanakan salat diwajibkan menutup aurat. 

Aurat yang disepakati wajib ditutup oleh orang lelaki di waktu salat ialah “qubul 

dan dubur” (kemaluan dan dubur). Adapun yang selain dari itu, yaitu paha, pusat 

dan lutut. Sedangkan aurat wanita di dalam salat menurut jumhur ulama ialah 

“seluruh badan selain muka dan kedua telapak tangan.”
30

 Allah swt berfirman 

dalam surat an-Nur/31: 

                        
                          

                        
                     

                      
                        

                 : 
Terjemahnya: 
 

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan 
perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah 
suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, 
atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki 
mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita 
Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki 
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M. Thalib, Fiqih Nabawi, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2005), h. 67. 
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Muhammad bin Qusri al-jifari, Agar Salat Tak Sia-sia, (Solo: Pustaka Iltizam 2007), h. 
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As-Shiddieqy, Pedoman Salat, h.100. 
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yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang 
belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan 
kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan 
bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman 
supaya kamu beruntung.

31
 

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa janganlah para wanita 

menampakkan bagian-bagian badan yang menjadi tempat-tempat hiasan, selain 

muka dan kedua telapak tangan. Ketika salat seorang wanita dilarang 

menampakkan bagian badannya yang menjadi tempat-tempat hiasan, seperti: 

dada, leher,  kepala, dan hanya diperbolehkan memperlihatkan muka dan kedua 

telapak tangan. Penutupnya bisa berupa baju kurung yang panjang atau kain lain 

yang bisa menutupi bagian tubuh tersebut. 
32

 

d. Menghadap kiblat (ka’bah) 

Selama dalam salat, seorang muslim wajib menghadap ke kiblat. Kalau 

salat berdiri atau salat duduk, hendaklah dada menghadap kiblat. Demikian juga 

kalau salat dengan cara berbaring, dada dan muka menghadap kiblat. Sedangkan 

bila salat dengan cara terlentang, maka dua telapak kaki dan mukanya menghadap 

ke kiblat. Kalau mungkin kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang 

lain.
33

 

3. Kedudukan salat dalam Islam 

Salat telah difardlukan sejak dari permulaan Islam. Pada waktu itu Nabi 

Muhammad saw salat dua rakaat pagi dan dua rakaat petang. Sebagaimana firman 

Allah swt dalam (QS. Al-Mukmin /55) 
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Terjemahnya: 

Dan bertasbihlah (bersalatlah) kamu seraya memuji Tuhan-Mu pada waktu 

petang dan pada waktu pagi.
34

 

Seperti diketahui bahwa tak ada suatu perintah yang dipentingkan oleh Al-

qur’an selain salat. Al-qur’an telah menyatakan kefardluan salat dengan  berbagai 

macam susunan kata-kata. Terkadang dengan perintah yang tegas. Terkadang 

dengan memuji-muji orang yang bersalat dan mencela orang yang 

meninggalkannya, sehingga dapat dipahamkan bahwa salat itu pokok ajaran 

Islam. Tak ada sesuatu keuntungan yang diperoleh dari Islam oleh orang yang 

meninggalkannya, atau melupakannya atau berlaku riya’ pada waktu 

mengerjakannya.
35

 

Salat memiliki posisi dan kedudukan khusus dalam pembinaan manusia, 

dan tidak ada suatu amal ibadah lain dalam agama Islam yang dapat dibandingkan 

dengannya. Sekiranya seseorang hendak memilah-milah peringkat dan posisi 

masing-masing tuntunan agama, maka salat berada pada peringkat tertinggi. Salat 

memiliki suatu nilai dan kedudukan yang amat tinggi yang tidak mampu dicapai 

oleh berbagai amal ibadah lainnya.
36

 

Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat al-Ankabut /45 

                
                        

    
Terjemahnya: 

 
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) 
dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan- 
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perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (salat) 
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Ankabut: 45) 

37
 

Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa unsur-unsur gerakan 

salat dalam Islam  tidak dapat ditemukan padanannya pada ritual agama lain. Salat 

sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh seluruh model tubuh manusia. Salat 

tidak membutuhkan upaya keras dan berlebihan hingga pada saat berdiri untuk 

merendahkan diri dan khusyu’ di hadapan Allah Swt. Karena salat tidak harus 

memaksakan diri, tidak mengharuskan mata agar fokus ke langit atau sesuatu 

yang lain, atau mencucurkan air mata dan menangis, atau hal lain yang termasuk 

kategori berlebihan dan bersifat simbolis seperti yang dilakukan oleh para 

penyembah berhala yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sebab, Allah 

adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui isi hati semua hamba-Nya. 

Karena itu, unsur-unsur gerakan salat yang cepat, tenang dan tenteram, serta 

gerakannya mudah dilakukan, dengan ritme yang mengundang rasa takjub dan 

kagum sehingga badan bisa merasakan  dampak biologis yang efektif dari setiap 

gerakan salat itu.
38

 

Dengan  demikian, salat yang dikerjakan oleh seorang muslim sebanyak 

lima kali dalam sehari, yang dikerjakan dalam waktu-waktu yang telah ditentukan 

dalam kondisi suci lahir dan batin dan dilaksanakan dengan dasar keimanan, 

menjadikannya selalu berhubungan dengan Allah Swt Semakin banyak seseorang 

mengerjakan salat dan dengan semakin khusyu’ dalam menjalankannya, maka 

seorang muslim akan menjadi semakin dekat dengan Allah Swt. Dengan 

demikian, hubungannya dengan Allah Swt akan menjadi semakin dekat dan 

semakin kuat.
39
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Kewajiban salat tidak gugur karena bepergian atau pindah ke suatu tempat. 

Selama nyawa masih dikandung badan, maka kewajiban salat tidak akan lepas 

dari diri seorang muslim. Tinggal di tempat yang gersang tiada air atau negara 

kafir, misalnya, tidak bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggalkan 

salat. Sakit dan musibah apa pun tidak dapat mencabut kewajiban salat dari 

seorang muslim. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun, salat tetap diwajibkan.
40

  

Sebagaimana Allah berfirman(Q.S.an-Nisa/101): 

                      

                      
Terjemahnya: 

 
Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu 
menqashar salat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. 
Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang  nyata bagimu.

41
 

Memang, bagi orang yang telah mengetahui  hakikat salat dengan benar 

dan sungguh-sungguh, mereka akan memperoleh kenikmatan tersendiri dalam 

salat. Mereka akan merasakan betapa indah dan nikmatnya salat tersebut. 

Sehingga tatkala takbiratul ikhram (Allahu Akbar), maka saat itulah mereka akan 

segera tenggelam dalam keindahan dan kenikmatan tersebut. Mereka akan 

mendapatkan kenyamanan, kesejukan dan kedamaian yang luar biasa muncul 

dalam lubuk hatinya. 

Bagi orang-orang yang sudah mampu merasakan manis dan indahnya 

tenggelam dalam salat, mereka akan selalu memperbanyak ibadah salat. Bagi 

mereka, salat tidak lagi menjadi beban yang memberatkan diri, tetapi sudah 

menjadi kebutuhan yang perlu mereka lakukan. Karena itu, wajarlah bila mereka 

tidak hanya melaksanakan salat-salat lima waktu saja, namun salat-salat sunnah 
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yang lainnya pun tidak lagi mereka tinggalkan. Bahkan apabila mereka 

meninggalkan, hal itu dirasakan sebagai kerugian yang besar baginya.
42

 

Lebih dari itu, tidak diragukan lagi bahwa salat merupakan  ibadah yang 

paling utama dan paling disukai Allah Swt. Keberadaannya yang sangat penting 

dalam Islam tergambar dari kedudukannya sebagai rukun Islam yang kedua dari 

lima rukun Islam, setelah rukun Islam yang pertama, yaitu membaca dua kalimat 

syahadat. 

Satu keistimewaan yang menunjukkan pentingnya salat dalam agama 

Islam adalah ia tidak seperti perintah-perintah agama yang lain. Salat merupakan 

satu-satunya perintah agama yang diberikan Allah Swt secara langsung, tanpa 

melalui perantara malaikat.
43

  

 

Untuk menerima perintah salat, Rasulullah Saw melakukan perjalanan 

yang dikenal dengan peristiwa Isra’ dan Mi’raj. Oleh karena itu, salat menjadi 

satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, tanpa  

terkecuali.
44

 Adapun hadist yang menjelaskan hal tersebut dijelaskan dalam kitab 

Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim: 
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Artinya: 

Allah Swt pada malam Isra’ mewajibkan atas umatku lima puluh salat, 
kemudian aku terus menerus kembali kepada Allah dan memohon 
keringanan sehingga Allah menjadikannya menjadi lima salat sehari 
semalam.

45
 

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw melakukan perjalanan yang 

dikenal dengan peristiwa Isra’ dan Mi’raj yang awalnya perintah salat dilakukan 

sebanyak 50 kali namun Rasulullah meminta keringanan hingga perintah salat 

dilaksanakan hanya 5 kali sehari semalam yaitu  salat subuh, zhuhur, ashar, 

magrib, isya 

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Remaja berasal dari kata latin adolescene yang berarti to grow maturity 

yang artinya tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence, memunyai arti yang 

lebih luas yakni mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.
46

 

 Masa remaja sebenarnya tidak memunyai tempat yang jelas karena tidak 

termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. 

Menurut Sarlito W. Sarwono batasan remaja akhir untuk masyarakat 

Indonesia yaitu:  

Usia 11-24 tahun (belum menikah) batas usia 24 tahun merupakan batas 
maksimal yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia 
tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua.

47
 

Menurut  Sri Rumini dan Siti Sundari HS, pengertian masa remaja sebagai 

berikut: 

Masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang 
mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa 
dewasa.

48
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Proses perkembangan pada masa remaja meliputi perubahan-perubahan 

yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi 

perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana 

pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan.
49

  

Seorang remaja untuk sampai ketahap ini akan terjadi perubahan-

perubahan yang sering terjadi pada tubuhnya sendiri dan akan menyertai 

perubahan itu sendiri. Pada tahap ini remaja mampu mengembangkan pikiran baru 

sehingga lebih mudah tertarik pada lawan jenis, serta mudah terangsang. 

2. Perkembangan Remaja 

Ada beberapa Perkembangan pada remaja yang harus diketahui, di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan Fisik 

Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih cepat 

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

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

tubuh berkembang pesat, sehingga kelihatan bertubuh tinggi, tetapi kepalanya 

masih mirip dengan anak-anak.
50

  

Pertumbuhan fisik masih jauh dari sempurna pada saat masa puber 

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

ini tidak mudah diamati dan diketahui sebagaimana halnya pertumbuhan tinggi 

dan berat tubuh atau seperti perkembangan ciri-ciri seks sekunder.
51
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Pertumbuhan Fisik pada remaja meningkat dengan cepat dan mencapai 

puncak kecepatan. Pada fase remaja awala ( 11-14 Tahun ) karakteristik sekunder 

mulai tampak seperti menonjolnya payudara pada remaja perempuan dan 

pembesaran testis  pada remaja laki-laki. Pada usia ( 14-17 Tahun ) remaja 

pertengahan karakteristik seks tercapai dengan baik, serta pada usia (17-20 Tahun) 

pertumbuhan reproduktif hampir komplit dan remaja telah matang secara fisik. 

b. Perkembangan Seksual 

Perkembangan seksual remaja terkadang menimbulkan masalah dan 

menjadi penyebab timbulnya perkelahian, bunuh diri, dan sebagainya. 

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

1) Ciri-ciri seks primer 

Remaja pria ditandai dengan sangat cepatnya pertumbuhan testis, yaitu 

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

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

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

“mimpi basah” (mimpi berhubungan seksual). 

Remaja wanita ditandai dengan kematangan organ-organ seks, dengan 

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

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

menstruasi pertama. Menstruasi awal sering disertai dengan sakit kepala, sakit 

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

tersinggung. 
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2) Ciri-ciri seks sekunder 

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

sebagai berikut: 

Remaja wanita: 

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

b) Bertambah besar buah dada. 

c) Bertambah besarnya pinggul 

Remaja pria: 

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

b) Terjadi perubahan suara. 

c) Tumbuh kumis. 

d) Tumbuh gondok laki (jakun)
 52

 

c. Perkembangan Intelegensi (Intelektual) 

Intelegensi didefinisikan sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk 

berfikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan 

secara efektif. Intelegensi mengandung unsur pikiran atau rasio semakin banyak 

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

berintelegensi tingkah laku tersebut. Ukuran intelegensi dinyatakan dalam IQ 

(Intelligence Qoutient).
53

  

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

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

reorganisasi lingkaran syaraf Lobe Frontal yang berfungsi sebagai kegiatan 

kognitif tingkat tinggi yaitu kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau 

mengambil keputusan. Lobe Frontal ini berkembang sampai usia 20 tahun lebih 
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dan sangat berpengaruh pada kemampuan intelektual remaja, seperti halnya anak 

usia 12 tahun walaupun secara intelektual remaja tersebut berbakat namun belum 

bijaksana.
54

 

d. Perkembangan Emosi  

Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi 

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

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

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

lebih intim dengan lawan jenis. 

Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan 

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

yang tersingung perasaannya, bahkan remaja mudah terjerumus ke dalam tindakan 

tidak bermoral, misalnya remaja yang sedang asyik berpacaran bisa terlanjur 

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

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

lebih menguasai diri mereka dari pada pikiran yang realistis.
55

 

e. Perubahan Sosial 

Perkembangan masa remaja yang tersulit adalah yang berhubungan dengan 

penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam 

hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan dengan 

orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah.
56

 

Remaja harus membuat banyak penyesuaian baru yang terpenting dan 

tersulit adalah penyesuian diri dengan meningkatnya pengaruh kelompok sebaya, 

perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokkan sosial yang baru, nilai-nilai 
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baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan 

sosial, dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin.
57

 

f. Terikat dengan Kelompok 

Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik kepada kelompok sebaya 

sehingga tidak jarang orang tua dinomor duakan sedangkan kelompoknya 

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

mereka yang memberikan makan, membesarkan, membiayai sekolahnya, tetapi 

tidak dituruti bahkan dinomor duakan oleh anaknya yang lebih menurut kepada 

kelompoknya.
58

 

g. Perkembangan Moral dan Religi 

Moral dan religi merupakan bagian yang cukup penting dalam jiwa 

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

dewasa sehingga tidak melakukan ha-hal yang merugikan atau bertentangan 

dengan kehendak atau pandangan masyarakat.
59

 

Remaja berperilaku bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, 

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

orang lain tentang perbuatannya). Keragaman tingkat moral remaja disebabkan 

oleh faktor penentunya yang beragam. Salah satu faktor  penentu atau yang 

memengaruhi perkembangan moral remaja itu adalah orang tua. 

h. Perkembangan Kepribadian 

Kepribadian merupakan sistem yang dinamis dari sifat, sikap dan 

kebiasaan yang menghasilkan tingkat konsistensi respons individu yang beragam. 

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

sosial, kognitif, dan nilai-nilai.  
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Masa remaja merupakan saat yang paling penting bagi perkembangan dan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sentral pada masa remaja yang memberikan dasar bagi masa dewasa.
60

 

i. Mulai Tertarik kepada Lawan Jenisnya 

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

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

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

mengerti kemudian melarangnya akan menimbulkan masalah, remaja akan 

bersikap tertutup terhadap orang tuanya. 

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

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

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

pemuda yang usinya berapa tahun di atasnya. Keadaan ini terus berlangsung 

sampai mereka duduk di bangku kuliah.
61
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3. Problematika Remaja 

Persoalan remaja hangat dan menarik karena masa remaja pada hakikatnya 

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

penuh dengan kontradiksi dan ketidakstabilan. Usia remaja adalah usia persiapan 

untuk menjadi dewasa yang matang dan sehat. 

Timbulnya masalah pada remaja disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-

faktor tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

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

masa remaja yang akan memberikan dorongan tertentu yang sifatnya sangat 

kompleks. 

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

dan tepat waktu, karena ketidaktahuannya. 

c. Membaiknya sarana komunikasi dan transportasi akibat kemajuan teknologi 

menyebabkan membanjirnya arus informasi  dari luar yang sulit diseleksi. 

d. Ketimpangan sosial dan individualisme seringkali memicu terjadinya konflik 

perorangan maupun kelompok. Lapangan kerja yang kurang memadai dapat 

memberikan dampak yang kurang baik bagi remaja bisa menderita frustasi 

dan depresi yang akan menyebabkan mereka mengambil jalan pintas dengan 

tindakan yang bersifat negatif. 

e. Kurangnya pemanfaatan penggunaan sarana untuk menyalurkan gejolak 

remaja. Perlu adanya penyaluran sebagai substitusi yang bersifat positif 

kearah pengembangan keterampilan yang mengandung unsur kecepatan dan 

kekuatan, misalnya olahraga.
62
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Moersintowarti B. Narendra, dkk, Buku Ajar Tumbuh Kembang Anak dan Remaja, Edisi 

Pertama (Jakarta: Sagung Seto, 2002), h. 173. 
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Problema remaja yang sering menonjol antara lain ialah: 

a. Kehilangan semangat dan kemampuan belajar 

Tidak sedikit remaja yang mengeluh karena merasa dirinya telah menjadi 

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

b. Kenakalan (kerusakan moral) 

Remaja yang pada umumnya mudah melakukan pelanggaran susila adalah 

mereka yang kurang mendapat pendidikan agama dan bahkan mereka 

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

tidak usah dikontrol oleh orang tua.
63

 

c. Masalah hubungan dengan Orang Tua 

Pertentangan pendapat antara orang tua dan anak-anaknya yang telah 

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

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

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

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

sampai kepada niat akan membunuh orang tuanya. 

d. Penyalahgunaan Narkotika 

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

dengan mengonsumsi narkoba dan alkohol. Dikalangan remaja, khususnya pelajar 

sekolah lanjutan atau menengah, narkoba dan alkohol dijadikan alat pergaulan 

(gaul) dan dianggap modis (trendy) dikalangan pelajar.
64

 

Pergaulan bebas yang dihadapi remaja saat ini merupakan interaksinya 

dengan teman sebayanya karena dalam proses ini remaja akan memainkan peran 

dengan melakukan perilaku menyimpang yang melewati batas dari norma-norma 

                                                             
63

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

1973), h. 477-478. 

64
Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, h. 264-266. 
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yaitu pergaulan yang sangat berdampak buruk bagi dirnya yang akan 

menjerumuskan mereka kedalam hal yang negatif serta merugikan dirinya sendiri 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif 

yaitu suatu penelitian yang berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena 

dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan kondisi alamiah (natural 

setting) dari objek penelitian, karena berdasar pada kondisi alamiah itu maka 

berbagai fenomena yang nampak tersebut kemudian diekspoitasi dan diperdalam 

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

kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan yang mengandalkan data dari kondisi objektif yang terjadi di 

lapangan atau lokasi penelitian.
1
 

Sedangkan pada sumber lain dijelaskan bahwa Lexy J. Moleong, metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami 

fenomena empiris secara holistik dengan cara mendeskripsikan ke dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah.
2
  

 

 

 

 

 

                                                             
1
M. Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek  (Cet. I; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h, 59. 

2
Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), h. 6. 
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2. Lokasi Penelitian 

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan 

kegiatan.
3
 Penelitian tentang bimbingan dan penyuluhan Islam dalam 

menumbuhkan kesadaran melaksanakan salat 5 waktu pada di Kelurahan 

Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Adapun hal yang menjadi 

dasar dalam pemilihan tempat di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala 

Kota Makassar ini karena di lokasi tersebut ini banyak remaja yang kurang 

termotivasi melaksanakan shalat lima waktu.  Untuk  itu peneliti ingin mengetahui 

bagaimana bimbingan dan penyuluhan islam dalam menumbuhkan kesadaran 

melaksanakan shalat 5 waktu pada remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan 

Manggala Kota Makassar ini.  

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Pendekatan bimbingan adalah salah satu pendekatan yang mempelajari 

pemberian terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-

kesulitan dalam hidupnya agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.
4
 

Pendekatan ilmu ini digunakan karena objek yang diteliti membutuhkan bantuan 

jasa ilmu tersebut untuk mengetahui kesulitan-kesulitan individu sehingga 

diberikan bantuan atau bimbingan.  

 

 

 

 

                                                             

3
S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996),h. 43. 

4
Lihat Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Yogyakarta: PT. Andi 

Offset, 1993), h. 2. 
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2. Pendekatan Psikologi 

Psikologi meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa diperoleh secara 

sistematis dengan  metode-metode  ilmiah yang meliputi spekulasi mengenai jiwa 

itu.
5
 Psikologis berbicara tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai 

gejala-gejala dari jiwa. Pendekatan psikologis mengamati tentang tingkah laku 

manusia yang dihubungkan dengan tingkah laku yang lainnya dan selanjutnya 

dirumuskan tentang hukum-hukum kejiwaan manusia.
6
 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer   

Sumber data primer adalah  para informan yang di peroleh peneliti secara 

langsung yang di peroleh dari wawancara mendalam dengan narasumber. Menurut 

Saifuddin Azwar data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.
7
 Adapun yang menjadi informan 

kunci adalah Penyuluh Agama, dan 4 orang remaja (Syahrul, Ardiansyah, Fahrul, 

Alfian) sebagai informan tambahan di Kelurahan Tamangapa Kecamatan 

Manggala Kota Makassar 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh penulis untuk 

mendukung sumber data primer yang telah diperoleh, yaitu bahan pustaka, 

literatur, penelitian terdahulu, buku dan situs di internet yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan. 
8
 

                                                             

5
W.A Gerungan, Psikologi  Sosial (Cet. II; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),  h.1. 

6
Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-Malang Press, 

2008), h.55. 

7
Sifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 

8
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 137.   
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D. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang 

sebenarnya. Keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrument yang 

digunakan, karena itu instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

mencakup; daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, kamera, alat 

perekam, dan buku catatan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan yang 

cermat dan teliti secara langsung terhadap gejal-gejala yang diselidiki.
9
 Metode 

ini disusun guna memperoleh informasi secara langsung seperti aspek afektif, 

aspek kognitif dan sosial. Observasi digunkan adalah observasi langsung, yaitu 

untuk memperoleh data dari subyek maka penulis menggunakan pedoman 

wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatan secara langsung 

beberapa hal yang berkaitan dengan judul. 

2. Wawancara 

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview, wawancara 

merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. 

Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (face to 

face) dengan informan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
10

   

                                                             

9
Nasution, Metode researse (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 106 

10
Lexy J. Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  h. 186. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melaui sumber-sumber 

dokumen catatan yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu.
11

 Dokumentasi 

berawal dari proses perhimpunan dan pemilihan sesuai dengan tujuan penelitian, 

menerangkan, mencatat, menafsirkan dan mengabadikan sesuatu dari obyek yang 

diteliti. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mencapai dan mengolah 

serta menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi 

dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang 

diteliti dan diolah secara kualitatif deskriptif.
12

  

2. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah sebagai sebuah peroses yang merinci usaha secara 

formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang di 

sarankan dan sebagai usaha untuk memberikan  bantuan dan tema pada 

hipotesis.
13

 Adapun pendapat lain mengatakan proses analisis data melibatkan 

lima tahap, di mulai dengan menyusun dan mengurutkan data sampai 

menyimpulkan data hasil penelitian.
14

 Analisis data merupakan sesuatu yang 

sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari 

beberapa langkah penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam memperoleh data 

tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, 
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Kumarudin, Kamus Tesis, (Bandung:angkasa, 1873), h. 33 

12
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 246  

13
Nanang Martono, Metode Penelitian Sosisal Konsep-Konsep Kunci (Cet.II; Jakarta: 

Rajawali Press,2016), h.10. 

14
Nanang Martono,Metode Penelitian Sosisal Konsep-Konsep Kunci, h.14. 
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sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data sebagai 

berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian  untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “ kasar” 

yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.
15

 Reduksi ini diharapkan untuk 

menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian.  Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari 

lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana 

yang tepat untuk digunakan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data disini dibatasi sebagai kumpulan informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
16

 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan  penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

lalu dikelompokkan kemudian diberikan  batasan masalah.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Langakah selanjutnya dalam menganalis data kualitatif menurut Miles dan 

Hubermen sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan 

verivikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang medukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya.
17

 Kesimpulan juga berdasarkan hasil 

verivikasi selama kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada 

catatan lapangan yang ada. 
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Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D, h. 247. 

16
Mattew B. Males, dkk., Analisis Data Kualitatif, (Jakarta:UI-Press, 1993), h. 16 

17
Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, h. 253. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kelurahan Tamangapa 

a. Kondisi Geografis 

LUAS WILAYAH 

Kelurahan Tamangapa memiliki luas  = 6.062 Ha
2 

Batas Wilayah : 

Sebelah Barat : Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala Kota 

Makassar 

Sebelah Utara : Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Kota 

Makassar 

Sebelah Timur : Kab. Maros 

Sebelah Barat : Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa 

b. Kondisi Demografi 

1. Jumlah Penduduk Kelurahan Tamangapa per 9 Juli 2020 adalah  =  ± 10.960 

Jiwa. Terdiri dari Laki-laki = 5.482 Jiwa dan Perempuan = 5.478 Jiwa. 

Dengan Jumlah Kepala Keluarga = 5. 164 KK 

Jumlah Rumah = 4. 152 KK 

2. Wilayah kerja Kelurahan Tamangapa terbagi atas : 

Rukun Warga = 07 RW 

Rukun Tetangga = 40 RT 

3. Kepadatan Penduduk per Ha
2 
adalah  = 1. 813/ Ha

2
 

a. Sosial Budaya 

- Etnis penduduk Kelurahan Tamangapa sebagian besar merupakan etnis 

Makassar 
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- Agama  pada umumnya adalah pemeluk agama islam 

- Pekerjaan/Mata Pencaharian, sebagian besar mata pencaharian 

penduduk Kelurahan Tamangapa adalah Petani dan Peternak. 

4.  Administrasi Pertanahan 

5. Sarana Prasarana Pemerintahan 

1. Kantor Lurah 

2. Sarana Kesehatan : 

- Puskesmas     = 01 Buah 

- Posyandu Mandiri    = 01 Buah 

- Posyandu Sementara   = 06 Buah 

3. Sarana Pendidikan : 

- TK/TPA/PAUD    = 05 Buah 

- Sekolah Dasar    = 05 Buah 

- Pesantren Tahfiz Qur’an   = 01 Buah 

- SLTP/MTs    =  02 Buah 

- SLTA/MA     = 02 Buah 

4. Sarana Peribadahan    

- Mesjid     = 20 Buah 

- Mushollah     = 02 Buah 

5. Rumah Potong Hewan ( RPH )   

6. Pabrik Pengolahan Kulit  

7. Tempat Pembuangan Akhir Sampah  

8. Emergency Care Centre 
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2.  Arti dan Sejarah Nama Kelurahan Tamangapa 

Kelurahan Tamangapa berasal dari kata Tamangapa yang berarti “tidak 

apa-apa” (Tena na ngapa-ngapa). Kelurahan ini dibentuk dari dua 

lingkungan/kampung, yaitu Kampung Bangkala dan Kampung Kassi. Proses 

penggabungan dua kampung tersebut menjadi satu kelurahan terjadi pada saat 

kedua kampung tersebut masuk ke dalam wilayah Kota Madya Ujung Pandang 

pada tahun 1971. Diketahui sebelumnya kampung tersebut masuk dalam wilayah 

Kabupaten Gowa.. 

Kelurahan Tamangapa berdasarkan sejarah merupakan tempat yang aman 

untuk dikunjungi.  

Dahulu kala apabila pasukan kerajaan Gowa pergi berperang dan mereka 

mundur sampai sebelah utara wilayah lingkungan maka mereka akan aman/tidak 

apa-apa (Tena na ngapa-ngapa). Inilah yang menjadikan wilayah tersebut 

dinamakan Tamangapa atau Kelurahan Tamangapa.
1
 

B. Karakteristik Informan 

Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang. Berikut adalah 

penjabaran latar belakang masing-masing narasumber secara singkat (bukan nama 

sebenarnya) : 

Tabel 4.1: Data informan penelitian 

Nama Usia Latar belakang Kegiatan sehari-hari 

Sahrul 

 

17 tahun 

 

 Pelajar (SMA) 

                                                             
1
 Profil kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala  Kota Makassar 
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Fahrul 17 tahun  Pelajar (SMA) 

Alfian 18 Tahun  Pelajar (SMA) 

Ardiansyah 18 tahun  Pelajar (SMA) 

Sumber: hasil pengelolaan data 
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B. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menumbuhkan Kesadaran 

Melaksanakan Salat 5 Waktu pada Remaja di Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala Kota Makassar 

Remaja adalah individu yang sedang berada dalam proses berkembang 

yaitu berkembang kearah kematangan atau kemandirian. Didalam mencapai 

kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang 

memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungan, juga 

pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Terlebih pada kondisi 

kewajiban keberagamaan remaja khusunya pelaksanaan salat 5 waktu yang sangat 

penting dan perlu ditangani secara sungguh, dimana hal tersebut bagian dari tugas 

seorang penyuluh Agama. Penyuluh Agama adalah juru penerang, penyampai 

pesan bagi masyarakat khususnya pada remaja mengenai prinsip-prinsip dan etika,  

nilai keberagamaan yang baiksalah satunya kewajiban melaksanakan salat 5 

waktu, di samping itu Penyuluh Agama merupakan ujung tombak dari 

Kementerian agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam 

mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin. Penyuluh agama 

berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan 

masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan 

program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama tidak hanya 

memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan tetapi 

bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan, sehingga 

dalam hal ini upaya penyuluh Agama sangat diperlukan dalam menumbuhkan 

kesadaran remaja  melaksanakan salat 5 waktu.  
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Adapun upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam 

menumbuhkan kesadaran salat 5 waktu pada remaja di Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala Kota Makassar adalah: 

1. Membangun Hubungan atau pendekatan  

Membangun hubungan merupakan salah satu upaya  untuk memudahkan 

penyuluh agama Islam dalam melakukan pembinaan keagamaan khususnya dalam 

menumbuhkan kesadaran melaksanakan salat 5 waktu kepada pada remaja di 

Kelurahan Tamangapa. Penyuluh Agama Islam juga perlu bekerja sama dengan 

Imam masjid dengan mencoba membangun hubungan yang baik dengan berdialog 

secara interaktif langsung dengan masyarakat khususnya pada remaja.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Basir selaku Penyuluh Agama Islam 

mengatakan bahwa saya melakukan pendekatan, perhatian terhadap situasi dan 

kondisi masyarakat, khususnya yang membutuhkan bantuan dari seorang 

penyuluh yaitu para remaja. Sudah menjadi sebuah keharusan bahwa penyuluh 

harus merasa empati dengan keadaan masyarakat yang dibinanya. Kemudian, 

Penyuluh Agama Islam harus mampu memberi teladan yang baik, dengan tidak 

bermaksud menggurui masyarakat, yang dimana masyarakat dalam hal ini adalah 

orangtua para remaja dan remaja itu sendiri. Seperti, di sore hari ketika pulang 

kerja, penyuluh sebagai bagian dari masyarakat turut bergabung berbincang 

dengan tetangganya, tetapi penyuluh tidak mesti langsung berceramah, melainkan 

bertanya tentang pemahaman agama ketika ada yang tanya tentang sesuatu, 

setelah mendengar respond dari mereka, penyuluh berinisiatif menyelipkan kata-

kata atau kalimat yang mungkin bisa memberikan pemahaman  tentang kewajiban 

beribadah.
2
 

                                                             
2
Basir Dg. Sitaba (53 tahun), Penyuluh Agama Islam, wawancara di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Manggala, tanggal 22 September 2020. 
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tona selaku imam masjid bahwa 

dalam membina keagamaan khususnya dalam memberikan kesadaran 

melaksanakan salat 5 waktu pada masyarakat maka penyuluh harus memerhatikan 

keadaan jiwa masyarakat untuk membangun hubungan yang harmonis melalui 

dialog interaktif, karena tidak mudah mengubah kebiasaan seseorang. Selain 

karena para remaja, para orang tua juga sudah banyak yang tahu memanfaatkan 

kecanggihan teknologi di media sosial seperti facebook dan WhatsApp. Jadi, 

dalam mewujudkan hubungan yang dekat antara penyuluh dengan masyarakat 

juga bisa melalui media sosial, sehingga memudahkan penyuluh dalam proses 

membangun hubungan, dimana masyarakat akan terbuka tentang situasi dan 

kondisi mereka.
3
 

Demikian juga yang diungkapkan oleh Basir bahwa hubungan yang baik 

antara penyuluh dan masyarakat dapat dilihat dari kedekatan dan keterbukaan 

masyarakat kepada penyuluh pada saat proses pembinaan keagamaan, baik dalam 

proses pemberian arahan maupun diskusi di luar proses pembinaan.
4
 

Sahrul selaku salah satu remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan 

Manggala bahwa seaya merasa termotivasi untuk melasanakan kewajiban 

khusunya salat 5 waktu ketika mendengar dan melihat langsung apa yang 

disampaikan dan diaplikasikan penyuluh salah satunya dengan salat 5 waktu di 

masjid.
5
 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa untuk membina 

                                                             
3
Basir Dg. Sitaba (53 tahun), Penyuluh Agama Islam, wawancara di Kelurahan 

Tamangapa Kecamatan Manggala, pada tanggal 22 September 2020 

4
B.Dg Tona (68 tahun), Tokoh Agama, wawancara di Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala, pada tanggal 24 September 2020. 
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keagamaan masyarakat yang ada di kelurahan Tamangapa penyuluh melakukan 

dialog interaktif, sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan terciptanya 

situasi yang kondusif sehingga Penyuluh Agama dapat menjalankan tugasnya 

dalam mengajak, membujuk dan meyakinkan masyarakat untuk mewujudkan 

perilaku keagamaan masyarakat yang islami., dengan demikian upaya tersebut 

dapat menumbuhkan kesadaran remaja dalam melaksanakan ibadah khususnya 

salat 5 waktu. 

2. Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dalam Bentuk Lisan 

Bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk lisan maksudnya Penyuluh 

memberikan contoh kepada remaja dengan cara langsung dalam bentuk lisan, 

nasehat-nasehat yang baik, teguran. Bimbingan dan Penyuluhan ini paling tepat 

dilakukan oleh penyuluh terhadap remaja yang ada dalam Lingkungan. 

Pembinaan. Pelaksanaan ibadah seperti belajar salat, mengaji, salat berjamaah di 

Masjid dan lain- lain. Hal ini penting karena merupakan tahap awal. Ini 

merupakan landasan pertama untuk membentuk kesadaran remaja dalam 

pelaksanaan salat 5 waktu. 

Seperti yang dikatakan oleh Tona dalam wawancaranya bahwa bimbingan 

dan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh penyuluh dapat dibagi 2 bentuk, yaitu 

bentuk lisan dengan memberikan pengajaran tentang kewajiban melaksanakan 

salat 5 waktu, teguran secara langsung, dan  keteladanan yaitu mempraktekkan 

dan memperlihatkan kepada remaja yang baik dan tidak baik untuk dilakukan 

serta ibadah yang tak seharusnya ditinggalkan.
6
 

Seperti yang dijelaskan oleh Basir bahwa dalam menyampaikan materi dan 

informasi tentang keagamaan serta mengarahkan masyarakat ke arah yang baik, 

saya memberikan penyuluhan agama dengan berbagai materi keutamaan 
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ilmu/kewajiban menuntut ilmu, wajibnya salat fardhu, ilmu-ilmu agama yang 

berkaitan dengan salat fardhu dan sunah-sunahnya, thaharah, wudhu, serta isu-isu 

hangat yang ada di masyarakat contoh radikalis dan lainnya, Penyuluh Agama 

Islam ketika akan mengakhiri dalam menyampaikan materinya selalu tidak lupa 

mengingatkan para jamaahnya mengenai tentang shalat fardhu.
7
 

Dengan penjelasan diatas peniliti dapat  menyimpulkan bahwa salah satu 

upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam memberikan kesadaran salat 5 

waktu pada remaja yaitu dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan secara 

lisan, yang dimana bimbingan tersebut dilakukan secara lisan dengan berbagai 

materi tentang keagamaan khususnya kewajiban melaksanakan salat 5 waktu, 

serta  dalam hal ini penyuluh agama dijadikan sebagai tauladan dalam 

memperaktekkan  dan memperlihatkan kepada remaja yang baik dan tidak baik 

untuk dilakukan serta ibadah yang tak seharusnya ditinggalkan 

3. Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan dalam Bentuk Praktek 

Bimbingan dan Penyuluhan dalam bentuk praktek adalah dengan cara 

penyuluhan di masyarakat menjadi contoh bagi para remaja atau anggota 

masyarakat yang ada dalam Lingkungan tersebut. Agama Islam sebagai sumber 

nilai yang harus dijadikan landasan oleh penyuluhan dalam membina remaja 

karena agama merupakan pedoman hidup serta memberikan landasan yang kuat 

bagi diri setiap remaja.  

Seperti yang dikatakan oleh Basir bahwa salah satu  bimbingan yang 

dijadikan bagian dari upaya dalam proses menumbuhkan kesadaran beribadah 

utamanya dalam melaksanakan salat 5 waktu pada remaja adalah menjadi 

tauladan dengan melakukan pembiasan- pembiaasan yang dilakukan sehari-hari 

seperti salat, membaca Alquran, menjalankan puasa serta berperilaku baik 
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merupakan bagian penting dalam pembentukan dan keterlibatan remaja. Dengan 

hadirnya bimbingan ini mengajak manusia kejalan Allah dan beramal shaleh 

dengan membutuhkan metode yang disusun secara sistematis dengan melihat 

situasi dan kondisi objek yang hendak diberikan bimbingan terkhusus kepada 

remaja, sehingga dengan bimbingan tersebut remaja akan merasa tidak nyaman 

ketika melalaikan ibadah khususnya pelaksanaan salat 5 waktu.
8
 

Tona menambahkan bahwa seorang penyuluh agama selain dari pada 

memberikan penyuluhan, harus menjadi tauladan bagi masyarakat khususnya pada 

remaja, dengan memperlihatkan atau mencontohkan pembiasaan-pembiasaan 

keagamaan, yang dimana dalam hal ini persepsi masyarakat khususnya remaja 

terhadap apa yang telah disampaikan penyuluh tidak hanya sekedar kata-kata 

tanpa pengaplikasian, dan akan terdorong melakukan hal yang sama.
9
 

Fahrul menambahkan bahwa kami selaku remaja akan selalu termotivasi 

dan melaksanakan salat 5 waktu bahkan melakasanakannya secara berjamaah 

ketika melihat Penyuluh Agama dan para Tokoh Agama melaksanakan apa yang 

telah disampaikan, sehingga selain daripada perkataan dalam bentuk penyuluhan 

yang disampaikan, saya dan para remaja lainnya akan mencontohi atau 

menjadikan panutan Penyuluh Agama dan tokoh Agama lainnya. 
10

 

Berdasarkan  penjelasan di atas peneliti  menyimpulkan bahwa  Akhlak 

yang perlu ditanamkan oleh penyuluh seperti ketaatan ibadah, berperilaku baik, 

hormat kepada orang tua, memiliki sifat ikhlas pada diri setiap remaja sehingga 
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akhirnya berdampak positif bagi kehidupan mental dan spritualnya, sehingga 

dapat memberika kekuatan yang positif bagi remaja dalam menjalani proses hidup 

dan dapat menyikapi dampak negatif, sehingga degan demikian memperlihatkan 

dan memperaktekkan pembiasaan-pembiasaan keagamaan khususnya salat 5 

waktu, remaja dengan sendirinya terdorong untuk melaksanakan keawajiban salat 

5 waktu. 

4. Memberikan Motivasi dan Bimbingan Keagamaan 

Motivasi dan bimbingan yang diberikan kepada remaja salah satu upaya 

efektif dalam meningkatkan kesadaran salat berjamaah remaja untuk menyentuh 

perasaan remaja yang sangat butuh motivasi dan bimbingan. Seperti yang 

dikatakan oleh Basir bahwa memberikan motivasi dan bimbingan keagamaan 

adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran 

beribadah khususnya pelaksanaan salat 5 waktu, dengan adanya bimbingan 

keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh agama kepada remaja yang tidak 

melaksanakan salat  sangat bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran 

melaksanakan salat 5 waktu pada remaja.
11

 Adapun yang dikemukan oleh Tona 

bahwa dengan adanya pemberian bimbingan keagamaan dan motivasi tersebut 

maka remaja yang tidak melaksanakan salat  dapat mengikuti bimbingan 

keagamaan yang diberikan oleh penyuluh agama dengan rutin setiap sebulan 

untuk para remaja agar dapat memberikan perubahan yang baik dengan cara 

selalu mendekatkan diri kepada Allah. 
12

 

Ardiansyah selaku salah satu remaja di Kelurahan Tamangapa 

menambhakan bahwa sebelum diberikan motivasi tentang keagamaan oleh 
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penyuluh salat saya masih tidak teratur dan kadang masih malas untuk 

melaksanakan salat 5 waktu, tetapi setelah diberikan motivasi keagamaan saya 

merasa termotivasi dan sadar akan kewajiban saya melaksanakan salat 5 waktu.
13

 

Melalui penjelasan di atas Penyuluh agama menjelaskan urain materi serta 

memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk kepada remaja, dalam hal ini 

Penyuluh Agama selalu tidak lupa memberikan atau mengingatkan masyarakat 

tentang salat fardhu atau salat 5 waktu disela-sela kegitan penyuluhan agama.  

C. Faktor pendukung dan Penghambat Penyuluh Agama Islam dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Melaksanakan Salat 5 Waktu pada Remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 

 Proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan dapat berjalan lancar apabila ada 

sarana pendukung, namun terkadang  menemui hambatan-hambatan yang harus 

dihadapi oleh penyuluh. Adapun faktor pendukung dan penghambat Penyuluh 

Agama Islam dalam menumbuhkan kesadaran melaksanakan salat 5 waktu pada 

remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar adalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung 

a. Tersedianya Sarana 

Menurut Basir (penyuluh agama, sebagai informan tambahan) salah satu 

faktor pendukung dalam menumbuhkan kesadaran salat 5 waktu adalah 

tersedianya sarana dan prasarana di masjid Nurul Aisyah yaitu :
14
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1. Kipas Angin yang cukup 

2.Karpet 

3.Tempat Wudhu yang nyaman 

4.Wc Dan kamar mandi yang nyaman 

5.Sound Sistem 

6.Imam Rawatib yang profisional 

Tona menambahkan bahwa tersedianya sarana dan prasarana tersebut 

sangat diperlukan untuk keefektifan pelaksanaan penyuluhan untuk kelancaran 

proses penyuluhan khususnya dalam menumbuhkan keasadaran salat pada 

remaja.
15

 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sarana 

dan prasana sangat menunjang proses penyuluhan, karena dengan tersedianya 

sarana kdan prasana tersebut penyluhan akan berjalan dengan efektif memberikan 

kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya dalam menumbuhkan kesadaran remaja 

melaksanakan salat 5 waktu. 

b. Tokoh Agama Memberikan Arahan  serta Dukungan dari Orangtua 

Menurut Tona Salah satu fakta sosial yang sering kita temui dalam 

kehidupan bermasyarakat banyaknya generasi mudah yang dalam usia produktif 

kurang mengetahui Agama dikarenakan tidak adanya dukungan atau respon dari 

orang tua, dengan kondisi seperti ini dibutuhkan pengarahan dan penyadaran baik 

dari tokoh masyarakat untuk memberikan pengarahan kepada orang tua, sehingga 

motifasi orang tua bisa menjadi respon bagi remaja, sehingga dengan pengarahan 

tersebut orang tua memberikan duklungan penuh pada anak mereka (remaja) 

untuk menikuti bimbingan dan penyuluhan serta kegiatan- kegaitan keagamaan  
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yang diberikan oleh penyuluh Agama.
16

 

Alfian menambahkan selaku remaja di keluarahan Tamangapa bahwa saya 

akan selalu mengingat kewajiban saya untuk melakukan salat 5 waktu ketika 

orang tua saya rutin mengingatkan untuk melaksanakan salat dan mengikuti 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan Penyuluh Agama.  

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan dukungan 

bagi para orang tua yang mendorong anaknya untuk selalu mengikuti kegiatan-

kegiatan keagamaan yang diberikan oleh penyuluh bagian dari penunjang 

keefektifan berjalannya proses penyuluhan. 

2. Faktor Penghambat 

a. Adanya Pengaruh Kecanggihan Teknologi  

Dampak teknologi bukan dialami oleh masyarakat terkhususnya bagi 

remaja. Pemanfaatan media sosial membuat seseorang bisa mulai meniru 

kebiasaan budaya Barat dengan ketagihan melihat dan mencari informasi di 

handphone atau televisi. Hal tersebut membuat masyarakat mulai malas mengikuti 

kegiatan atau kajian-kajian keagamaan di masjid, karena dengan mudahnya 

menemukan informasi secara instan. 

Seperti yang dijelaskan oleh Ardiansyah salah satu remaja bahwa saya 

kadang cenderung malas untuk mengikuti majelis taklim atau pengajian karena 

takut dengan penilaian teman sebayanya yang menganggap bahwa hal tersebut 

hanya untuk kalangan orang yang sudah tua.
 17

 

Tona (toko Agama) mengatakan bahwa selain remaja, orangtua juga 

sudah sangat aktif mencari informasi di facebook dan WhatsApp yang demikian 
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hal itu dapat memengaruhi orang tua lalai dan malas dengan kewajibannya 

membina kegamaan anaknya di rumah.
18

 

b. Kurangnya Penyuluh Agama Islam 

Tona mengatakan bahwa kurangnya Penyuluh Agama Islam menyebabkan 

terhambatnya pemberian bimbingan kepada remaja di Kelurahan Tamangapa, 

sebagaimana dikemukakan oleh Darwis karena kurangnya Penyuluh Agama Islam 

menyebabkan remaja terkadang terkendala dengan kegiatan bimbingan. 

Kurangnya Penyuluh Agama Islam menyebabkan remaja kurang mengetahui 

pelaksaan salat berjamaah.
19

 Demikian pula yang dikemukakan oleh Basir bahwa 

Penyuluh Agama Islam merupakan hal yang penting dalam proses  pemberian 

bantuhan namun di Lingkungan keluranhan Tamangapa kurang adanya penyuluh 

yang memberikan pengarahan dan bimbingan kepada remaja sehingga 

kebanyakan.
20

 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpukan bahwa ada 

dua faktor penghambat Penyuluh Agama Islam dalam menumbuhkan kesadaran 

salat 5 waktu melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yaitu adanya pengaruh 

kecanggihan teknologi yang membuat remaja untuk malas mengikuti kegiatan-

kegiatan keagamaan yang diberikan oleh penyuluh serta, masih kurangnya 

penyuluh agama Islam di lingkungan kelurahan Tamangapa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Upaya penyuluh agama Islam dalam 

menumbuhkan kesadaran melaksanakan salat 5 waktu pada remaja di Kelurahan 

Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam  menumbuhkan kesadaran 

melaksanakan salat 5 waktu pada remaja di Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala Kota Makassar yaitu: membangun hubungan atau 

pendekatan, memberikan bimbingan dan penyuluhan islam dalam bentuk 

lisan, memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk praktek, serta 

memberikan motivasi dan bimbingan keagamaan. 

2. Faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam dalam 

menumbuhkan kesadaran melaksanakan salat 5 waktu pada remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. faktor 

pendukung yaitu: tersedianya sarana, tokoh agama memberikan arahan  

serta dukungan dari orang tua, . sedangkan faktor penghambat yaitu: 

adanya pengaruh kecanggihan teknologi  dan kurangnya penyuluh agama 

B. Implikasi Penelitian  

1. Hendaknya dilakukan penambahan Penyuluh Agama Islam agar lebih 

mengembangkan fungsi lembaga keagamaan, member dukungan baik 

dalam mewujudkan kondisi keagamaan umat Islam yang berakhlakul 

karimah, agar patut dijadikan teladan kepada masyarakat khususnya pada 

kalangan remaja.  
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2. Bagi para Penyuluh Agama Islam, hendaknya lebih aktif lagi dalam 

melakukan pendekatan kepada masyarakat khusunya di kalangan remaja 

guna kelancaraan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang dalam hal ini 

dapat menumbuhkan keasadaran remaja untuk tidak meninggalkan 

kewajiban melakukan salat 5 waktu.  

3. Bagi remaja, diharapkan aktif kembali mengikuti kegiatan majelis ilmu 

melalui pertemuan dan komunikasi langsung dengan tidak 

mengedepankan media sosial. 
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