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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak 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
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 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G es غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ye ي

 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.
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Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــَـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf  

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis 

di atas 

 

 

Kasrah dan ya I i dan garis 

di atas 

 Dammah dan 

wau 

U u dan garis 

di atas 

 

4. Ta’Marbutah 

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

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah 

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

adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

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

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

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

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah.  

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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 : Rifqa Ainun Wahab 

NIM : 50200117022 

Judul : Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Memberikan 

Motivasi Menutup Aurat Bagi Masyarakat di Kelurahan 

Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Metode Bimbingan 

Penyuluhan Islam Dalam Memberikan Motivasi Menutup Aurat bagi Masyarakat di 

Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar” dengan sub masalah yaitu: 

1). Bagaimana upaya Penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi menutup 

aurat bagi masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar? 

2). Apa faktor penghambat Penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi 

menutup aurat bagi masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar?  

 Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di 

Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Pendekatan yang 

digunakan yaitu pendeketan bimbingan penyuluhan Islam dan pendekatan psikologi. 

Adapun sumber data primer yaitu Penyuluh Agama Islam sebagai informan kunci 

berjumlah satu orang (Hasni) dan informan tambahan berjumlah Sembilan orang 

(Natsir, Muhlis, Marlia, Bungawati, Intan, Hariya, Asriana, Hasrawati, Surya), 

sedangkan sumber data sekunder yaitu literatur-literatur yang ditulis oleh para ahli 

yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengolahan dan analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Upaya Penyuluh Agama Islam 

dalam memberikan motivasi menutup aurat bagi masyarakat di Kelurahan Mangasa 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar yaitu, Mengadakan penyuluhan di majelis 

taklim, Melakukan pendekatan personal, Mengadakan penyuluhan door to door. 2). 

Faktor penghambat yang dialami Penyuluh Agama Islam dalam memberikan 

motivasi menutup aurat bagi masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate 

Kota Makassar yaitu, Belum ada kesadaran diri untuk menerima penyuluhan, Faktor 

pendidikan, Kurang memahami isi penyuluhan yang disampaikan oleh Penyuluh 

Agama Islam tentang menutup aurat, Buka tutup aurat.  

 Implikasi penelitian ini adalah: 1). Diharapkan Penyuluh Agama Islam untuk 

turun langsung memberikan penyuluhan pada masyarakat mengenai motivasi 

menutup aurat karena masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai 

kewajiban menutup aurat, dalam hal ini masyarakat yang memiliki pemahaman 

agama yang kurang. 2). Diharapkan Penyuluh Agama Islam memperbaharui media 

yang digunakan dalam menyampaikan penyuluhan. 3). Ada baiknya ketika 

melakukan penyuluhan, Penyuluh Agama Islam memiliki jarak usia yang dekat 

dengan masyarakat yang diberikan penyuluhan. 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama adalah keyakinan yang dianut setiap orang. Apabila seseorang telah 

memilih suatu agama, maka orang tersebut terikat dengan aturan dari agama yang 

mereka anut seperti perintah atau larangan yang ada. Dalam hal ini agama Islam juga 

memiliki aturannya sendiri yang dianggap sebagai petunjuk jalan hidup manusia. 

Salah satu dari aturan tersebut yakni tentang menutup aurat.  

Aurat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata aurat yaitu 

bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam).
1
 Aurat juga dapat 

diartikan anggota yang tak baik untuk membukanya.
2
 Aurat secara bahasa bermakna 

“An-Naqsu” yang berarti malu, aib, buruk.
3
 Dalam Islam yang dimaksud dengan aurat 

adalah batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutup karena perintah 

Allah swt. Secara Istilah sesuatu yang tidak boleh dilihat atau dipertontonkan.  

Seorang hamba yang beriman, sudah menjadi kewajiban baginya untuk 

menutup auratnya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kewajiban menutup aurat 

merupakan cermin dari ketaatan seorang hamba terhadap perintah Rabb-Nya, tidak 

                                                           

1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3; (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), h. 77.  

2Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah, 2009), h. 

285.  

3Deni Sutan Bahtiar, Berjilbab & Tren Buka Aurat, Cet. I; (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), 

h. 27. 
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beriman dan disebut sebagai orang yang taat, ketika seorang hamba mengabaikan 

perintah Allah dalam hal menutup aurat. Perintah menutup aurat sama kedudukannya 

dengan perintah wajib lainnya yang sudah Allah tetapkan, seperti perintah salat, 

puasa dan sebagainya.
4
 

Perintah menutup aurat dalam Alquran disebutkan dalam firman Allah swt 

QS. An Nur/24:31: 

                             

                               

                       

                                  

                         

                          

                         
Terjemahnya: 

Dan 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 

                                                           
4Achmad Rozi El Eroy, Risalah Hati, Membuka Cahaya Meraih Amal, (Bandung: CV. Rasi 

Terbit, 2015), h. 238. 
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putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau 

budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti 

tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian 

kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
5
 

Di dalam kehidupan sehari-hari masih jarang sekali wanita yang memakai 

jilbab. Hambatan utamanya adalah segi sosial. Banyak orang yang merasa malu 

bahkan merasa minder ketika memakai busana muslimah dalam pergaulannya. Ini 

disebabkan pengaruh lingkungan yang sulit dihindarkan.
6
 

Banyak di kalangan wanita muslimah yang memakai jilbab atau pakaian 

supaya untuk melampiaskan diri dipandang orang supaya bagus, anggun dan 

berwibawa.
7
  

Fenomena tentang tren jilbab yang semakin banyak modelnya membuat 

banyak orang untuk memakai jilbab karena alasan ikut-ikutan, karena ada temannya 

di sekolah, teman bermain, teman les memakai jilbab dan ada pula yang memakai 

jilbab karena hanya ingin ikutan tren. Banyak yang memakai jilbab hanya di sekolah 

dan saat beraktivitas sehari-hari mereka melepas jilbabnya. Bahkan ada juga yang 

memakai jilbab namun memakai pakaian yang ketat dan transparan. Citra diri pada 

individu dapat diketahui melalui cara berpenampilan, salah satunya dengan  

                                                           
5
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013), h. 353. 

6Umar An-Nawawi Bin Muhammad, Kunci Kebahagiaan Suami Istri dalam Islam, (CV 

Ramadhani, 2011), h. 59. 

7Maftuh Ahnan, Batas Pergaulan Muda-Mudi Islam, (Jakarta: Bintang Pelajar, 2010), h. 46.  
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mengenakan jilbab dalam berbusana muslim yang berfungsi sebagai penutup aurat 

wanita muslimah.
8
 

Wanita yang memakai jilbab diharapkan memiliki perilaku sosial yang baik 

dan tentunya salehah. Yang dimaksud sosial yang baik dan salehah yaitu manusia 

yang mendekati kesempurnaan dalam ajaran Islam. Pembentukan sosial yang saleh 

adalah pengembangan manusia yang bertakwa kepada Allah swt.
9
  

Menurut pengamatan awal peneliti, hal yang terjadi pada masyarakat sekarang 

di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, yaitu kebanyakan dari 

mereka menjadikan penutup aurat atau jilbab sebagai hal yang tren mengikuti zaman. 

Mereka menutup aurat hanya ketika pergi ke sekolah, ke mall, ataupun bepergian 

yang jauh seperti jalan-jalan dan pulang kampung. Akan tetapi ketika mereka duduk 

santai sambil menikmati secangkir kopi dan cemilan di depan rumah, mereka tidak 

menutup auratnya. Padahal orang-orang berlalu lalang di depan rumah mereka, 

melihat apa yang mereka kerjakan.  

Ketika mereka ingin pergi berbelanja di pasar, mereka tak mengenakan 

jilbabnya, padahal seharusnya mereka menutup auratnya ketika keluar dari rumah 

karena hal itu adalah suatu hal yang wajib. Dikarenakan hal seperti ini yang mereka 

lakukan, sehingga orang-orang yang berlalu lalang di sekitar lingkungan tersebut 

                                                           
8Fadilah Nur Komariyah, Hubungan Antara Persepsi Gaya Hidup Fashion dengan Citra Diri 

pada Komunitas Hijabers di Surakarta, Naskah Publikasi, Fakultas Psikologi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012, h. 2-3. 

9Hasan Langgulung, Pendidikan Islam dalam Abad Ke 21, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 2001), h. 

124. 
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senantiasa melihat mereka tak menutup auratnya ketika ingin bepergian ke pasar 

untuk berbelanja.  

Kebanyakan dari masyarakat Kelurahan Mangasa yang tidak mencirikan 

seorang muslim seutuhnya adalah para kaum wanita karena mereka senantiasa 

mengumbar auratnya baik di depan khalayak ramai maupun di depan laki-laki 

khususnya, sehingga kewajiban awal dari seorang muslimah itu terabaikan. Dan tidak 

lagi di indahkan oleh mereka. Kebanyakan dari mereka tidak mencirikan sebagai 

seorang muslimah yang sempurna di kehidupan sosial seperti yang terjadi saat ini 

karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Ataupun ketika mereka mengetahui 

tentang kewajiban menutup aurat, tetapi mereka mengabaikan hal tersebut dan tidak 

mengaplikasikannya di kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari.  

Disini peran Penyuluh Agama Islam sangat dibutuhkan untuk mendakwahkan 

bagaimana seorang wanita muslimah seharusnya bersikap dalam kehidupan sehari-

hari, seperti bagaimana mereka bertutur kata yang baik ketika bersosialisasi dengan 

masyarakat lain ataupun sekedar mengontrol suara yang keluar dari mulut mereka, 

karena suara perempuan pun adalah aurat. Dan disinilah hal yang lain yang benar-

benar harus di perhatikan oleh Penyuluh Agama Islam tentang suara wanita muslimah 

yang seringkali bersuara keras atau tertawa terbahak-bahak.  

Menurut fenomena yang terjadi, disinilah peran Penyuluh Agama Islam dalam 

mendakwahkan betapa pentingnya menutup aurat dalam segala hal yang dilakukan, 

baik batasan-batasan menutup aurat kepada lawan jenis, kepada sesama jenis dan juga 

batasan-batasan menutup aurat yang harus dilakukan ketika keluar rumah.  
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Oleh karena itu, di butuhkan metode yang tepat untuk bisa memberikan 

motivasi menutup aurat bagi masyarakat. Adanya metode yang dilakukan para 

Penyuluh Agama Islam terhadap masyarakat mudah-mudahan bisa memberikan 

pemahaman yang baik mengenai betapa pentingnya menutup aurat dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti ingin mengetahui metode apa 

yang digunakan para Penyuluh Agama Islam untuk memberikan motivasi menutup 

aurat bagi masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

Sesuai dengan judul yang telah peneliti ambil yaitu “Metode Bimbingan Penyuluhan 

Islam dalam Memberikan Motivasi Menutup Aurat bagi Masyarakat di Kelurahan 

Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar” Peneliti berharap metode yang 

digunakan para Penyuluh Agama Islam agar kiranya dapat disaring dan diresapi baik-

baik oleh masyarakat agar tercipta insan yang lebih baik terhadap hal menutup aurat 

dan hubungannya dengan perilaku sosial yang ada.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan peneliti agar jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana Metode 

Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Memberikan Motivasi Menutup Aurat bagi 

Masyarakat (Muslimah) di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disampaikan sebelumnya maka 

peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi menutup aurat bagi 

masyarakat 

Upaya Penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi menutup aurat 

bagi masyarakat. Dalam hal ini penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama 

Islam adalah: 

1. Mengadakan penyuluhan di majelis taklim 

2. Melakukan pendekatan personal 

3. Mengadakan penyuluhan door to door 

b. Faktor penghambat yang dialami penyuluh Agama Islam dalam memberikan 

motivasi menutup aurat bagi masyarakat 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah apa saja penghambat yang dialami oleh 

para penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi menutup aurat bagi 

masyarakat khususnya kaum Muslimah. Adapun yang menjadi penghambat bagi para 

Penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan penyuluhannya yakni: 

1. Belum ada kesadaran diri untuk menerima penyuluhan 

2. Faktor pendidikan 

3. Kurang memahami isi penyuluhan yang disampaikan oleh Penyuluh Agama 

Islam tentang menutup aurat 

4. Buka tutup aurat 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah di atas yang menjadi masalah pokok yaitu 

bagaimana metode bimbingan penyuluhan Islam dalam memberikan motivasi 

menutup aurat bagi masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar, berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan 2 sub 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana Upaya Penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi 

menutup aurat bagi masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate 

Kota Makassar? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Penyuluh Agama Islam dalam 

memberikan motivasi menutup aurat bagi masyarakat di Kelurahan Mangasa 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar?  

D. Kajian Pustaka 

Judul yang penulis akan teliti belum pernah diteliti oleh orang lain 

sebelumnya. Karya ilmiah ini merupakan penelitian pertama yang di lakukan di 

Kel.Mangasa Kec.Tamalate Kota Makassar khususnya tentang metode bimbingan 

penyuluhan Islam dalam memberikan motivasi menutup aurat bagi masyarakat.  

1. Hubungannya dengan buku 

a. Buku “Bimbingan Penyuluh Islam: Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi 

Islam” yang diterbitkan oleh Rajawali Pers yang ditulis oleh Isep Zainal Arifin 



 
 

9 
 

yang menjelaskan tentang cara-cara untuk memberikan bimbingan penyuluhan 

Islam.
10

 

b. Buku “Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan 

Cendekiawan Kontemporer” yang diterbitkan oleh PT. Lentera Hati yang ditulis 

oleh M. Quraish Shihab yang menjelaskan tentang pakaian, Alqur’an dan Batas 

Aurat Wanita, Sunnah dan Batas Aurat Wanita, Pandangan Kontemporer serta 

penutup yakni menjelaskan tentang jangan bertabarruj, mengundang perhatian 

pria, jangan memakai pakaian transparan, jangan memakai pakaian yang 

menyerupai pakaian lelaki.
11

 

c. Buku “Kritik Sosial Seorang Mahasiswa” yang diterbitkan oleh Unri Press yang 

ditulis oleh Azizon Nurza yang menjelaskan tentang jilbab tidak hanya sebuah 

kerudung yang hanya menutup kepala, tapi juga termasuk kedua telinga dan 

rambut kepala. Tetapi jilbab dalam pengertian busana yang menutup seluruh tubuh 

kecuali wajah dan telapak tangan .
12

 

2. Hubungannya dengan penelitian terdahulu 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Afifatul Hanifa mahasiswa Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Walisongo Semarang dengan judul “Hubungan antara Motivasi 

Memakai Jilbab dengan Perilaku Sosial Siswi di SMP N 23 Semarang Tahun 

                                                           
10H. Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam: Pengembangan Dakwah Melalui 

Psikoterapi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 12.  

11M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan 

Cendekiawan Kontemporer, Cet. I;  (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), h. vi. 

12Azizon Nurza, Kritik Sosial Seorang Mahasiswa, (Riau: Unri Press, 2009), h. 76. 
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Ajaran 2014/2015.” Penelitian ini membahas motivasi memakai jilbab dengan 

perilaku sosial. Kajiannya dilatar belakangi dengan kurangnya motivasi seorang 

wanita muslimah untuk memakai jilbab khususnya siswi di lingkungan SMP N 23 

Semarang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif lapangan 

menggunakan metode kuesioner dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah 

motivasi memakai jilbab dengan perilaku sosial, dan kemungkinan para siswi tidak 

memakai jilbab di luar sekolah disebabkan faktor teman, mode atau tren yang 

terjadi.
13

 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Annisah Ritonga mahasiswa Bimbingan 

Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan 

dengan judul “Motivasi Memakai Jilbab Dampaknya terhadap Ibadah Remaja di 

Kelurahan Padang Matinggi Kabupaten Labuhan Batu.” Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui motivasi dan dampaknya memakai jilbab terhadap ibadah 

remaja di Kelurahan Padang Matinggi Kabupaten Labuhan Batu. Jenis penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (fiel research) dan 

(library research). Fokus penelitian ini adalah motivasi remaja muslim memakai 

jilbab dan dampaknya terhadap ibadah remaja tersebut.
14

 

                                                           
13Afifatul Hanifa, Hubungan antara Motivasi Memakai Jilbab dengan Perilaku Sosial Siswi 

di SMP N 23 Semarang Tahun Ajaran 2014/2015, Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Walisongo Semarang, 2015) 

14
Tika Annisah Ritonga, Motivasi Memakai Jilbab Dampaknya Terhadap Ibadah Remaja di 

Kelurahan Padang Matinggi Kabupaten Labuhan Batu, Skripsi (Medan: Fak. Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, 2019) 
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c. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Hidayati mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Perubahan Pola Menutup 

Aurat Dikalangan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh).” Penelitian ini mengkaji tentang perubahan pola menutup aurat di 

kalangan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh). Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

menggunakan model penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mengapa 

terjadi perubahan pola menutup aurat dikalangan mahasiswi Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat dan faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya perubahan pola 

menutup aurat di kalangan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
15

 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah tertera seperti di atas, tidak 

ada yang secara khusus mengkaji tentang metode bimbingan penyuluhan Islam dalam 

memberikan motivasi menutup aurat bagi masyarakat (muslimah) di Kelurahan 

Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui motivasi masyarakat khususnya kaum muslimah dalam menutup aurat 

terhadap perilaku sosialnya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research), menggunakan model penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah 

langkah-langkah apa saja yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan 

motivasi menutup aurat bagi masyarakat (muslimah) dan apa saja faktor penghambat 

                                                           
15

Alfi Hidayati, Perubahan Pola Menutup Aurat DiKalangan Mahasiswi Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat (UIN Ar-Raniry Banda Aceh), Skripsi (Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan 

Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019) 
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yang dialami Penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi menutup aurat bagi 

masyarakat (muslimah). Maka penelitian terdahulu berbeda dengan sekarang. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui upaya Penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi 

menutup aurat bagi masyarakat (muslimah) di Kelurahan Mangasa Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Penyuluh Agama Islam dalam memberikan 

motivasi menutup aurat bagi masyarakat (muslimah) di Kelurahan Mangasa 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoretis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan keilmuan serta 

pemahaman. Khususnya yang berkaitan dengan motivasi menutup aurat bagi 

masyarakat (muslimah).  

2) Menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti tentang peningkatan motivasi 

menutup aurat bagi masyarakat (muslimah).  

3) Mengetahui upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan 

motivasi menutup aurat bagi masyarakat (muslimah) di Kelurahan Mangasa 

Kecataman Tamalate Kota Makassar.  

b. Kegunaan praktis 
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1) Penelitian ini adalah untuk menambah kekayaan ilmu yang dapat dijadikan 

sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terkait, 

khususnya bagi pembaca dan para Penyuluh Agama Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Penyuluhan Islam 

1. Pengertian Penyuluhan Islam 

Kata Bimbingan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu to 

guidance menjadi guidance (yang berarti bimbingan dan bantuan).
16

 Bimbingan 

adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk 

mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang 

sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.
17

  

Menurut Failor, salah seorang ahli bimbingan dan konseling di lingkungan 

sekolah mengartikan, bimbingan adalah bantuan kepada seseorang dalam proses 

pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri serta 

perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosial ekonominya masa sekarang dan 

kemungkinan masa mendatang dan bagaimana mengintegrasikan kedua hal tersebut 

melalui pemilihan-pemilihan serta penyesuaian-penyesuaian diri yang membawa 

kepada kepuasan hidup pribadi dan kedayagunaan hidup ekonomi sosial.
18

 

                                                           
16John M. Echol & Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 

286. 

17Hellen, Bimbingan dan Konseling, Cet. I; (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 4. 

18Elfi Mu’awanah, Bimbingan Konseling Islam di Sekolah Dasar, Cet. II; (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), h. 4. 
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Menurut Natawidjaya Bimbingan adalah proses bantuan kepada individu yang 

diberikan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami 

dirinya sehingga ia dapat mengarahkan diri dan dapat bertindak secara wajar sesuai 

dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian agar 

medapatkan kebahagiaan hidupnya serta dapat memberikan sumbangan yang 

berarti.
19

 

Menurut Bimo Walgito bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang 

diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari 

atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya, agar individu atau sekumpulan 

individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.
20

  

Kata penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti obor atau alat untuk 

menerangi dalam keadaan yang gelap.
21

 Ini artinya penyuluhan dimaksudkan untuk 

memberi penerangan atau penjelasan kepada tersuluh atau khalayak sasaran agar 

tidak lagi berada dalam kegelapan mengenai suatu masalah tertentu.
22

 

Penyuluhan adalah suatu pemberian bantuan psikologis kepada orang-orang 

yang bermasalah, karena rancunya arti penyuluhan dalam bahasa Indonesia, maka 

                                                           
19Lahmuddin, Bimbingan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 

2009), h. 59. 

20Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Cet. II; (Yogyakarta: PT. Andi 

Offiset, 2013), h. 9. 

21Syamsul Aznan, Metode Peyuluhan Agama Dinas Syariat Islam dalam Pencegahan 

Perilaku Menyimpang pada Remaja di Kabupaten Aceh Selatan, Skripsi (Medan: Fak. Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, 2017) 

22Achmad Mubarok, Al-Irsyad dan Nafsiy Konseling Agama Teori dan Kasus, (Jakarta: PT. 

Bima Rena Pariwara, 2002), h. 2. 
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sebagian ahli mengambil alih langsung kata counseling sehingga istilahnya menjadi 

bimbingan dan konseling hingga saat ini. 

Menurut M. Arifin, bahwa penyuluhan merupakan menerangi, menasehati atau  

memberi kejelasan kepada orang lain agar memahami, atau mengerti tentang hal yang 

sedang dialaminya.
23

 

Pengertian bimbingan penyuluhan Islam menurut pandangan para pakar 

diantaranya yang dikemukakan oleh James F. Adams yang dikutip oleh Djumhur dan 

Moh. Surya, dia mengemukakan bahwa konseling adalah suatu pertalian timbal balik 

antara dua orang individu dimana yang seorang (konselor) membantu yang lain 

(konseli) supaya ia dapat memahami dirinya dalam hubungan dengan masalah-

masalah hidup yang dihadapinya waktu itu dan pada waktu yang akan datang.
24

 

Adapun yang menjadi landasan dalam bimbingan dan penyuluhan Islam 

sebagaimana di dalam firman Allah swt di sebutkan dalam QS. Yunus/10:57: 

                          

          

Terjemahnya: 

Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu 

dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk 

serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
25

 
                                                           

23Tri Pesi, Urgensi Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Membentuk Wanita Shalehah, 

Bimbingan Penyuluhan Islam, (Palembang: Perpustakaan Dakwah dan Komunikasi, 2002), h. 34. 

24Jumhur & Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (guidance dan counseling), 

(Bandung: Ilmu, 2005), h. 25. 

25
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2013,  h. 215.  
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Berdasarkan penjelasan yang tertera di atas tentang pengertian bimbingan 

penyuluhan Islam maka dapat diambil kesimpulan yaitu Bimbingan Penyuluhan 

Islam adalah usaha atau peran seorang konselor dalam memberikan bantuan terhadap  

masalah yang sedang dihadapi oleh seorang konseli sesuai dengan aturan yang 

berlaku baik berupa materi yang telah seorang konselor terima melalui buku ataupun 

sebuah penelitian serta aturan yang berlaku dalam agama Islam tentang bagaimana 

cara menuntun seseorang atau membimbing seseorang yang sedang mengahadapi 

sebuah masalah, agar konseli dapat menemukan cara atau solusi dalam 

permasalahannya tersebut yang kemudian bisa membuat hidupnya lebih baik di masa 

yang akan datang dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.  

2. Tugas Penyuluh Agama Islam 

 Penyuluh Agama Islam non PNS berkoordinasi dengan Penyuluh Agama Islam 

fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman dan 

pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan kementarian agama maupun 

lembaga mitra lintas sektoral, dengan tugas sebagai berikut: 

a. Penyuluh pemberantas buta huruf Alquran, yang bertugas untuk secara bertahap 

menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf Alquran. 

b. Penyuluh keluarga sakinah, yang bertugas untuk membentuk dan memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mewujudkan keluarga yang sakinah. 

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

dan untuk masyarakat.  
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d. Penyuluh wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi pendayagunaan 

wakaf dari dan untuk masyarakat.  

e. Penyuluh produk halal, yang bertugas menciptakan masyarakat muslim Indonesia 

yang sadar halal. 

f. Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat 

untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama.  

g. Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, yang bertugas untuk membantu 

instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran 

sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama.  

h. Penyuluh Napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi 

berwenang dalam proses rehabilitasi penggunaa napza dan ODHA dengan 

pendekatan spiritual.
26

 

 Berdasarkan penjelasan yang tertera di atas itulah beberapa tugas Penyuluh 

Agama Islam non PNS dan Penyuluh Agama Islam fungsional untuk melakukan 

penyuluhan Agama Islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial 

keagamaan, baik di lingkungan Kementarian Agama maupun lembaga mitra lintas 

sektoral. 

3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Penyuluhan Agama Islam 

 Tujuan khusus Bimbingan Penyuluhan Agama Islam adalah untuk membantu 

konseli agar tidak menghadapi masalah, untuk membantu konseli mengatasi masalah 
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Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS, (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam), 2017, h. 13. 
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yang sedang dihadapinya, untuk membantu konseli memelihara dan mengembangkan 

situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik, sehingga tidak akan 

menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.
27

 Para ahli mengemukakan 

tujuan bimbingan dan penyuluhan Islam dari berbagai sudut pandang, M. Hamdani 

Bakran adz-Dzaky menjelaskan bahwa bimbingan dan penyuluhan Islam bertujuan: 

a. Untuk menghasilkan jiwa yang muthmainnah tenang dan damai, sikap lapang 

dada, mendapatkan taufik dan hidayah tuhan.  

b. Untuk menghasilkan terjadinya perubahan tingkah laku yang dapat memberikan 

manfaat untuk diri, orang lain dan lingkungan.  

c. Untuk menghasilkan kecerdasan emosional, sehingga berkembang rasa toleransi, 

kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa kasih sayang. 

d. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual sehingga muncul keinginan untuk taat 

kepada tuhan, tulus mematuhi perntah-Nya dan tabah menerima ujian-Nya. 

e. Untuk menghasilkan potensi ilahiyah sehingga ia dapat melakukan tugasnya 

sebagai khalifah Allah di muka bumi dan dapat menaggulangi berbagai persoalan 

dan bermanfaat bagi lingkungan.
28

 

 Tujuan bimbingan penyuluhan Islam menurut para ahli lainnya adalah untuk 

memfungsikan seoptimal mungkin nilai-nilai keagamaan dalam kebulatan pribadi 

atau tantangan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan 

                                                           
27Tohari Musnamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, (Yogyakarta: 

UII Press, 2012), h. 33. 

28M. D. Dahlan, Dasar-dasar Konseptual Penanganan Masalah Bimbingan dan Konseling 

Islami di Bidang Pendidikan, (Yogyakarta: UII, 2007), h. 2. 
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masyarakat. Fungsi bimbingan dan penyuluhan Islam dengan memperhatikan tujuan 

umum dan khusus bimbingan penyuluhan Islam tersebut di atas, maka bisa 

dirumuskan fungsi dari bimbingan dan penyuluhan Islam adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi preventif adalah membantu individu agar dapat menjaga atau mencegah 

timbulnya masalah bagi dirinya 

b. Fungsi kuratif atau korektif adalah membantu individu agar dapat memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi dan dialaminya. 

c. Fungsi preservatif adalah membantu individu agar dapat menjaga situasi dan 

kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik 

(terpecahkan) itu kembali menjadi tidak baik (menimbulkan masalah kembali).  

d. Fungsi developmen atau pengembangan yakni fungsi yang membantu individu 

agar bisa memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang sudah baik 

agar tetap terjaga dengan baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak 

memungkinkannya menjadi faktor munculnya masalah baginya.
29

 

 Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tujuan dan fungsi Bimbingan 

Penyuluhan Agama Islam adalah untuk membantu konseli agar tidak menghadapi 

masalah, untuk membantu konseli mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, 

untuk membantu konseli memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang 
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Atri Widiana, Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mengatasi Perilaku 

Menyimpang Remaja Londo Iha di Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, Skripsi, 

(Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2018) 
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baik atau yang telah baik agar tetap baik, sehingga tidak akan menjadi sumber 

masalah bagi dirinya dan orang lain yang ada disekitarnya.  

4. Langkah-langkah Bimbingan Penyuluhan Agama Islam 

 Ada beberapa langkah dalam bimbingan penyuluhan Islam, antara lain: 

a. Identifikasi, adalah langkah untuk mengumpulkan data ke berbagai macam 

sumber yang berfungsi untuk mengetahui kasus beserta gejala-gejala yang 

nampak. 

b. Diagnosis, adalah langkah menemukan masalahnya dan mengidentifikasi 

masalah. Langkah ini meliputi proses interpretasi data dalam kaitannya dengan 

gejala-gejala masalah, kekuatan dan kelemahan individu.  

c. Prognosis, adalah langkah meramalkan akibat yang mungkin timbul dari masalah 

itu dan menunjukkan perbuatan yang dapat dipilih. 

d. Konseling atau treathment, adalah pemeliharaan yang berupa inti pelaksanaan 

konseling yang meliputi berbagai bentuk usaha, yaitu menciptakan hubungan 

yang baik antara konselor dan klien, menafsirkan data, memberikan berbagai 

informasi serta merencanakan berbagai bentuk kegiatan bersama klien. 

e. Tindak lanjut (follow-up), adalah suatu langkah penentuan efektif tidaknya suatu 

usaha konseling yang telah dilaksanakannya. Langkah ini merupakan langkah 

yang membantu klien melakukan program kegiatan yang dikehendaki atau 

membantu klien kembali memecahkan masalah-masalah baru yang berkaitan 

dengan masalah semula.  
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5. Metode Bimbingan Penyuluhan Agama Islam 

 Metode berasal dari kata Yunani meta dan hodos. Methodos artinya jalan 

sampai. Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem 

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan.
30

 Ada beberapa metode yang digunakan dalam metode bimbingan 

penyuluhan Islam yang sasarannya adalah mereka yang berada dalam kesulitan 

spiritual yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dan dalam dirinya sendiri 

dalam tekanan batin, gangguan perasaan dan tidak mampu berkonsentrasi maupun 

faktor lain yang berasal dari luar dirinya, seperti pengaruh lingkungan hidup yang 

menggoncang perasaan (seperti ditinggalkan orang yang dicintainya) dan penyebab 

lain, banyak menimbulkan hambatan batin anak.  

Untuk mengungkapkan segala sesuatu yang menjadi sebab munculnya kesulitan 

mental, spiritual, atau sebab yang banyak menimbulkan tekanan batin, maka dalam 

upaya mengadakan bimbingan penyuluhan Islam menurut pendapat Arifin. M.Ed, 

dapat menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Metode Interview (wawancara) adalah suatu cara memperoleh fakta-fakta 

kejiwaan yang dapat dijadikan pemetaan, dibimbing pada saat tertentu yang 

memerlukan bantuan. Wawancara di sini sebagai salah satu metode untuk 

memperoleh informasi tentang suatu hal yang dihadapi klien serta dalam rangka 

                                                           
30Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah, Cet. I; (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 

h. 1.  
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pendekatan personal agar lebih akrab dan lebih fair. Dalam pelaksanaannya anak 

akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dihadapi.  

b. Metode Group Girence (kelompok) dengan menggunakan kelompok 

pembimbing atau penyuluh akan mengembangkan sikap sosial, sikap memahami 

peranan anak bimbing dalam kelompok itu akan mendapatkan pandangan baru 

tentang dirinya dari orang lain. Dalam metode ini dapat timbul kemungkinan 

diberikannya group therapy yang fokusnya berbeda dengan individu konseling. 

Kelompok di sini tentunya untuk memperindah dalam penyampaian materi, 

mengkoordinasi dan untuk efisiensi waktu. Dalam pelaksanaannya, klien akan di 

kelompok-kelompokkan sesuai berat ringannya permasalahan.
31

 

c. Metode yang dipusatkan pada keadaan klien (Client-Centered Method) hal ini 

sering disebut non direktif (tidak mengarahkan). Dalam metode ini kita 

mendapatkan dasar pandangan bahwa klien sebagai makhluk yang bulat yang 

mempunyai kemampuan berkembang sendiri. Metode ini cocok dipergunakan 

untuk konselor agama. Karena akan lebih memahami keadaan klien yang biasa 

bersumber dari perasaan yang banyak menimbulkan perasaan cemas, konflik 

kejiwaan dan gangguan jiwa lainnya. Metode ini banyak dalam pendekatan 

perorangan dan menyesuaikan keadaan diri klien. 
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Alimuddin Hasibuan, Metode Bimbingan Agama dalam Meningkatkan Perkembangan 

Emosi Anak di Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Cabang Medan, Skripsi (Medan: Fak. Dakwah 
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d. Directive Counseling merupakan bentukan psikoterapi yang paling sederhana, 

karena konselor secara langsung memberikan jawaban-jawaban terhadap 

problem yang oleh klien disadari menjadi sumber kecemasannya. Metode ini 

tidak hanya digunakan oleh konselor melainkan juga oleh para guru, dokter, 

social walker dan sebagainya dalam rangka usaha mencapai informasi tentang 

keadaan diri klien. Pelaksanaan metode ini adalah dengan menggunakan 

pertanyaan dan konselor langsung menanggung setiap pelaksanaannya. 

e. Metode pencerahan (Educative Method) metode ini hampir sama dengan metode 

client centered hanya perbedaannya dalam mengorek sumber perasaan yang 

dirasa menjadi beban tekanan batin klien serta mengaktifkan kekuatan atau 

kejiwaan klien (potensi dinamis). Dengan melalui pengertian tentang realitas 

situasi yang dialami olehnya. Metode ini dikenal oleh Suwad Willner yang 

menggambarkan konseling agama sebagai training the loner. Yakni konseling 

perlu membelokkan sudut pandang klien yang dirasakan sebagai problem 

hidupnya kepada sumber kekuatan konflik batin, mencerahkan konflik tersebut 

serta memberikan insight ke arah pengertian mengapa ia merasakan konflik 

batin.
32

 Itulah beberapa bagian dari penyuluhan Islam yang perlu diperhatikan 

dengan saksama agar mampu terciptanya bimbingan penyuluhan Islam yang baik 

dalam pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. 
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Sekolah, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 55. 
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B. Menutup Aurat 

1. Pengertian Menutup Aurat 

 Aurat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bagian badan 

yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam); kemaluan; organ untuk 

mengadakan perkembangbiakan.
33

 Pengertian aurat secara etimologi, berarti yang 

kekurangan, atau dalam Bahasa Arab disebut dengan al-nuqsan.
34

 

Menurut bahasa “aurat” berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari 

bahasa Arab yaitu: awra berarti kekurangan, kosong dan aib pada sesuatu. Disebut 

jelek atau aib dikarenakan jelek dipandang mata dan aib manakala terlihat.
35

 

 Pengertian secara bahasa, aurat adalah setiap yang dirasa buruk jika 

ditampakkan. Kata aurat berasal dari bahasa Arab dan juga memiliki beberapa asal 

kata yang pertama ialah, ‘awira artinya hilang perasaan, hilang cahaya, atau (untuk 

mata) hilang penglihatan. Jika dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya 

dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dan 

dipandang memalukan dan mengecewakan. Asal kata aurat yang kedua adalah ‘ara 

berarti menutup atau menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya, ini 

berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup dan ditimbun hingga tidak 

dapat dilihat dan dipandang. Sedangkan asal kata aurat yang ketiga ‘awara yakni 

                                                           
33Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 87. 

34Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, Juz I, (Mesir: Mathba’ah al-

Istiqamah, 1374 H/1955 M), h. 256. 
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sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan.
36

 Ada pula yang mengartikan dengan 

sesuatu yang dihinakan untuk dilihat walaupun dari jin dan malaikat. Aurat 

dinamakan kepada tempat-tempat yang akan kita bahas, karena hina 

memperlihatkannya.
37

 Sedangkan pengertian aurat menurut terminologi (istilah fikih) 

yaitu sesuatu yang wajib ditutup dalam salat. Oleh para ulama, aurat sering di 

definisikan dengan sesuatu yang haram dilihat.
38

 

Pada kalangan ulama Syafi’iyah, pengertian aurat ialah tiap-tiap sesuatu yang 

memiliki nilai hukum dalam menutupnya.
39

 Sedangkan dalam kalangan Hanafiyah, 

pengertian aurat ialah sesuatu yang wajib ditutupi secara baik dalam segala keadaan 

sekalipun dalam keadaan sunyi terkecuali ada hajat atau maksud tertentu.
40

 

Berdasarkan penjelasan yang telah tertulis mengenai pengertian aurat kita bisa 

mengambil kesimpulan bahwa aurat adalah sesuatu aib yang tidak boleh di 

perlihatkan atau aurat adalah menutup bagian tubuh manusia yang tidak pantas dan 

tidak boleh di perlihatkan , kecuali kepada pasangan halal (suami atau istri) dan 

kepada saudara mahramnya. 

 

                                                           
36Rista, Aurat Wanita dalam Hadits, Skripsi (Lampung: Fak. Ushuluddin dan Studi 

AgamaUIN Raden Intan Lampung, 2019) 

37Syihab al-Din Ahmad bin Ahmad bin Salamah Qalyubi dan Syihab al-Din Ahmad al-Barlasi 

Umairah, Hasyiyatani Qalyubi wa Amirah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 200. 
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39Abu Hamid al-Ghazali, al Wajiz Fi al-Fiqh al-Syafi’i, (Bairut: Darl al-Arqam, 2007), h. 174. 

40Muhammad Amin Syahir Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar ‘Ala al-Dar al-Mukhtar Fi Syarh 
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2. Dasar Hukum Aurat 

Berbicara mengenai aurat, Islam telah mengaturnya dengan sempurna sehingga 

kita dapat memahami mengenai batas-batas yang boleh dilihat baik bagi laki-laki 

maupun perempuan. Islam telah mengatur masalah aurat secara baik. Dalam Islam, 

aurat harus dijaga dan dipelihara dengan baik dengan menutupnya agar tidak terlihat 

oleh orang lain yang tidak boleh melihatnya.  

a. Alquran  

Adapun yang menjadi dasar hukum aurat sebagaimana di dalam firman Allah 

swt disebutkan dalam QS Al-Ahzab/33:59: 

                         

                          

Terjemahnya: 

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 

isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 

dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.
41

 

Dasar hukum aurat yang lain tertera dalam firman Allah swt disebutkan dalam 

QS Al-A’raaf/07:26: 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 426. 
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Terjemahnya: 

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian 

untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa 

itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.
42

 

Dapat dipahami penggalan ayat yang tertera di atas menjelaskan bahwa aurat 

bagi seorang wanita adalah sekujur tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya. 

Dan sebaik-baik pakaian yang menutup aurat adalah pakaian takwa.  

a. Hadis 

رٍ دَخَلَتم عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَعَ  اَءَ بنِمتَ أَبِ بَكم هَا ثيَِابٌ رقِاَقٌ فأََعمرَضَ أنَّ أَسْم لَي م
اَءُ إِنَّ الممَرمأةََ إِذَا بَ لَغَتِ الممَحِيضَ لمَ  هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ ياَ أَسْم لُأم أَنم يُ رَ  عَن م مُ َْ 

هِهِ وكََفَّيمه هَا إِلََّّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلََ وَجم       مِن م
Artinya: 

Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah saw dengan memakai 

pakaian yang tipis. Rasululah saw pun berpaling darinya dan bersabda, “Wahai 

Asma! Sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid (baligh) maka tidak 

boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau menunjuk 

wajahnya dan kedua telapak tangannya).” [HR. Abu Dâwud, no. 4104 dan al-

Baihaqi, no. 3218. Hadis ini di shahihkan oleh syaikh al-Albâni rahimahullah]. 

b. Ijma’ 

Semua ulama mazhab sepakat bahwa setiap orang lelaki dan wanita wajib 

menutupi sebagian anggota badannya ketika salat sebagaimana yang diwajibkannya 

untuk menutupi bagian anggota badannya di hadapan orang lain (bukan muhrimnya) 

di luar shalat.
43

 Hanya mereka berbeda pendapat bila lebih dari itu. 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 153. 

43 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, terj. Masykur dkk., (Jakarta: Lentera, 
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3. Syarat-Syarat Menutup Aurat 

Standar berpakaian itu ialah takwa yaitu pemenuhan ketentuan-ketentuan 

agama. Berbusana muslim dan muslimah merupakan pengamalan akhlak terhadap 

diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai 

makhluk yang mulia. Berikut adalah syarat- syarat menutup aurat : 

a. Hendaknya menutup seluruh badan dari semua sisi  

b. bukan berfungsi sebagai perhiasan  

c. kainnya harus tebal, tidak tipis  

d. harus longgar, tidak ketat sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari 

tubuhnya.  

e. Tidak menyerupai pakaian laki-laki  

f. Tidak menyerupai pakaian wanita- wanita kafir  

g. Bukan Libas Syuhroh (pakaian untuk mencari popularitas).
44

 

Namun hal yang perlu ditekankan bahwa Islam tidak pernah menentukan 

pakaian tertentu, akan tetapi hanya meletakkan dasar-dasar dan kaidah pokok dalam 

aturan berpakaian dan memerintahkan untuk mentaati aturan-aturan itu, apabila 

seorang laki-laki dan wanita telah memerhatikan kaidah tersebut, maka itulah pakaian 

yang sesuai dengan syari’at, tanpa harus mempermasalahkan bentuk pakaian, jahitan 
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dan hal yang lain-lain. Dan di antara kaidah penting itu adalah hendaknya pakaian itu 

menutupi aurat, tidak diharamkan baik dari segi bendanya maupun yang lain.
45

 

Penjelasan tentang adanya syarat-syarat dalam menutup aurat tentunya kita 

dianjurkan untuk mengambil pelajaran dari hal tersebut dan mengaplikasinnya di 

kehidupan sehari-hari. Sebab pakaian yang menutup aurat merupakan ciri khas kita 

sebagai muslim dan muslimah. Dengan memperhatikan syarat-syarat menutup aurat, 

tentu akan kita rasakan hikmah dalam aturan agama yang memberi kita petunjuk 

dalam menjaga dan melindungi diri kita dari gangguan. Agama mengetahui 

kebutuhan manusia dan selalu datang dengan maksud yang jelas terhadap 

pengikutnya. Islam dengan pedoman Alquran melalui Nabi Muhammad saw, 

mengangkat harkat martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai universal dalam 

berkehidupan didunia dan akhirat. Untuk itulah Islam disebut sebagai Rahmatan lil 

‘alamin.  

4. Aurat Wanita 

Aurat perempuan fuqaha sepakat mengatakan yaitu seluruh badan kecuali 

wajah dan kedua telapak tangan saja. Hal ini secara umumnya dalam salat atau di luar 

salat sama di kalangan fuqaha. Meskipun begitu perbedaan pastilah ada dikalangan 

fuqaha walaupun banyak hal yang sama-sama disepakati. 

1) Mazhab Syafi’i mengenai pendapat aurat wanita di dalam salat sama dengan 

mazhab yang lain yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. 
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Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya 

maka batal salatnya. Namun, apabila terbuka karena angin atau lupa maka 

segera ia menutupnya dan tidak batal salatnya. Adapun aurat di luar salat 

maka aurat wanita ketika di hadapan pria bukan mahramnya seluruh 

tubuhnya. Sedangkan di hadapan wanita lain baik muslimah atau kafir 

adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika 

melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Adapun aurat wanita ketika ia 

bersama dengan wanita muslimah dan pria mahramnya adalah antara pusat 

dan lutut. 

2)  Menurut Mazhab Maliki, aurat wanita yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah 

dan telapak tangan serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya 

fitnah. Kemudian dalam mazhab ini aurat wanita diklasifikasikan kepada 

dua: aurat mughallazhah seluruh badannya kecuali dada dan athrâf (rambut, 

kepala, leher, ujung tangan dan kaki), sedangkan aurat mukhaffafah adalah 

seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian 

dari aurat mughallazhah dalam salat padahal ia mampu untuk menutupnya 

batal salatnya dan wajib mengulangnya. Sedangkan apabila aurat 

mukhaffafah terbuka tidak batal salatnya sekalipun membukanya makruh 

dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita diluar salat dihadapan pria yang 

bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. 

Dihadapan mahramnya seluruh tubuh selain wajah dan athraf (rambut, 

kepala, leher,ujung tangan dan kaki). Adapun ketika berada sesama wanita 
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baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat 

dan lutut.
46

 

3) Umumnya jumhur ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah 

aurat yang tidak boleh terlihat. Dengan pengecualian wajah dan kedua 

telapak tangan, baik bagian dalam maupun bagian luar. Sedangkan ulama 

dari Madzhab Hambali kebanyakan para ulama mereka sepakat bahwa aurat 

wanita adalah seluruh tubuhnya, tanpa pengecualian wajah dan tangan. 

Bahkan kukunya pun aurat juga. 

4) Sedikit perbedaan dalam mazhab Al-Hanafiyah, yang menyatakan bahwa 

kaki bukan termasuk aurat wanita, yaitu sebatas mata kaki. Alasannya adalah 

adanya hajat yang sulit untuk dihindari. Para wanita punya kebutuhan untuk 

bermuamalah dengan kaum lelaki dalam kehidupannya sehari-hari, seperti 

untuk mengambil atau memberi sesuatu dengan tangannya.
47

  

5. Batasan Aurat Wanita Ketika Salat dan Di Luar Salat 

Jumhur ulama sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika salat 

adalah seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Muka dan 

telapak tangan menurut Sayyid Sabiq adalah bagian tubuh yang dibolehkan tampak 

sesuai dengan kalimat    illa maa zahara minhaa dalam QS. An 

                                                           
46Ardiansyah, Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer, Jurnal Analytica 

Islamica, vol. III; no. 2; Tahun 2014, h. 264. 

47Nur Azizah Pulungan, Telapak Kaki Wanita Auratkah?, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih 

Publishing, 2018), h. 8. 
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Nur/24:31
48

 Al-Syafi’i berpendapat bahwa kedua telapak kaki tidak boleh tampak 

dalam salat.
49

 

Batas aurat wanita di luar salat, harus dibedakan antara dua keadaan, yakni 

ketika berhadapan dengan muhrimnya sendiri atau yang disamakan dengan itu, dan 

ketika berhadapan dengan orang yang bukan muhrimnya. 

Ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat wanita di depan muhrimnya. Al-

Syafi’i mengatakan bahwa aurat wanita ketika berhadapan dengan muhrimnya adalah 

antara pusat dengan lutut. Selain batas tersebut, dapat dilihat oleh muhrimnya dan 

oleh sesamanya wanita. Pendapat lain mengatakan bahwa segenap badan wanita 

adalah aurat di hadapan muhrimnya, kecuali kepala (termasuk muka dan rambut), 

leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut, karena semua anggota 

badan tersebut digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.  

Aurat wanita ketika berhadapan dengan orang-orang yang bukan muhrimnya, 

menurut kesepakatan ulama adalah meliputi seluruh tubuhnya, selain muka dan dua 

telapak tangan dan kakinya. Karena itulah, seorang laki-laki dapat saja melihat 

bagian-bagian tersebut pada tubuh wanita yang dilamarnya.
50

 Di sini tampaknya 

batasan aurat wanita sama dengan batasan auratnya ketika salat. Ibnu Taimiyah 

mengatakan bahwa sebagian besar fuqaha menilai apa yang wajib ditutup dalam salat 

                                                           
48Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Cet. I; (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), h. 213. 

49Al-Syafi’i, Al-Umm, Juz. I; (Baiyrut: Dar al-Fikr, 1983), h. 109. 

50Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz II; (Kairo: Mustafa Al-Halaiy, 1960), h. 9. 
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(ketika berhadapan dengan Tuhan) wajib pula ditutup dari pandangan orang lain yang 

bukan muhrim.  

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bagaimana para ulama memiliki 

pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan wanita. Serta kita dapat melihat hukum 

menutup aurat dalam Alquran, hadis maupun ijma’ para ulama dan juga kita dapat 

mengetahui syarat-syarat menutup aurat dan juga batasan aurat wanita ketika salat 

dan di luar salat. 

C. Masyarakat 

1. Pengertian Masyarakat 

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society asal kata sociuc yang berarti 

kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syirik yang berarti 

bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.
51

 Adanya saling bergaul itu tentu 

karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia 

sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih 

khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang 

yang erat.
52

 Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yakni Indonesia dan 

Malaysia. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya berhubungan 

dan pembentukan suatu kelompok atau golongan.
53

 

                                                           
51Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 2009), h. 157. 

52M. Munandar Soelaiman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung: 

Eresco, 2008), h. 63. 

53Sidi Gazalba, Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 2006), h . 11. 
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Kehidupan manusia  bersifat kemasyarakatan mempunyai pemahaman bahwa 

secara fitri manusia bersifat memasyarakat. Kebutuhan, keuntungan, kepuasan, karya 

dan kegiatan manusia pada hakekatnya, bersifat kemasyarakatan, dan sistem 

kemasyarakatan akan tetap terwujud selama ada pembagian kerja, pembagian 

keuntungan dan rasa saling membutuhkan dalam suatu perangkat tertentu tradisi dan 

sistem. Di pihak lain, gagasan-gagasan, ideal-ideal, perangai-perangai, suatu 

kebiasaan-kebiasaan khas menguasai manusia umumnya, dengan memberi merek 

suatu rasa kesatuan. Dengan kata lain, masyarakat merupakan suatu kelompok 

manusia yang di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh 

seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan, tersatukan dan terlebur dalam suatu 

rangkaian kesatuan kehidupan bersama.
54

 

Masyarakat menurut para ahli sosiologi adalah sebagai berikut: 

a. Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan 

sosial dan selalu berubah. 

b. Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk- 

makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.  

c. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat 

orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.
55

 

Di dalam pengertian lain masyarakat atau disebut community (masyarakat 

setempat) adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu Negara. Apabila 

                                                           
54Murtadha Muthahhari, Masyarakat dan Sejarah, (Bandung: Mizan, 2016), h. 15. 

55Ari H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 14. 
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suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi 

kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka disebut masyarakat setempat.
56

 

Emil Durkheim berpendapat bahwa ide tentang masyarakat adalah jiwa agama. 

Artinya, jiwa daripada agama adalah pembentukan masyarakat itu sendiri, sehigga 

mencita-citakan masyarakat adalah sejalan dengan gagasan agama itu sendiri.
57

 

Begitu pula menurut Hasan Shadaly yang dikutip oleh Abu Ahmadi 

menyebutkan bahwa yang disebut masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari 

beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai 

pengaruh kebatinan satu sama lain.
58

 

Berdasarkan penjelasan di atas yang membahas tentang pengertian masyarakat 

maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah dua orang individu atau lebih yang 

hidup saling berdampingan dan terikat oleh suatu sistem adat istiadat dan saling 

membantu antara satu sama lain yang merupakan jalinan hubugan sosial atau kodrat 

seorang manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.   

2. Teori Masyarakat 

Di dalam Islam diungkapkan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt dari 

seorang laki-laki dan perempuan, berkelompok agar diantara mereka saling mengenal 

dan menjalin hubungan dengan masyarakat, sebagaimana firman Allah swt di 

sebutkan dalam penggalan QS Al-Hujurat/49:13: 

                                                           
56Soejono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 162.  

57Emil Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life (trans, Joseph Ward Swaim), 

(New York: Macmillan Company, 2005), h. 419. 

58Abu Ahmadi, Sosiologi, (Surabaya: Bina Ilmu, 2015), h. 31.  
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Terjemahnya: 

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
59

 

  Ayat di atas memberikan penjelasan bagaimana manusia bergaul dengan 

sesamanya, hai semua manusia, kami menjadikan kamu bermacam-macam umat 

(berbangsa-bangsa) dan bernegeri-negeri bukan supaya kamu berperang-perangan 

melainkan supaya berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan antara satu dengan yang 

lain. Satu bangsa tidak lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu 

pengetahuannya dan kecakapannya, sedangkan orang yang lebih mulia di sisi Allah 

ialah orang yang bertaqwa. Oleh sebab itu patutlah segala bangsa insaf, bahwa 

mereka dijadikan Allah bukanlah untuk berperang-perangan melainkan untuk 

berkenalan antara satu dengan yang lain.
60

 

  Berdasarkan penjelasan diatas, yang membahas tentang teori masyarakat kita 

dapat menyimpulkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling 

membutuhkan satu sama lain. Allah swt menciptakan manusia berpasang-pasangan 

agar dapat saling mengenal, mengerti dan saling membantu satu sama lain.  

                                                           
59

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 515. 

60Mahmud Yunus, Tafsir Qur’an Karim Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 

2004), h. 766. 
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3. Unsur-unsur Masyarakat 

Menurut Syani, ada beberapa unsur yang terkandung dalam masyarakat, antara 

lain: 

a. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yag relatif lama: di dalamnya 

manusia dapat saling mengerti dan merasa serta mempunyai harapan-harapan 

sebagai akibat dari hidup bersama itu. Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-

peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tertentu. 

b. Manusia hidup bersama itu merupakan satu kesatuan. 

c. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu 

hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya setiap anggota 

masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya.
61

 

d. Manusia yang hidup bersama, di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak 

maupun yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang disebut  

masyarakat. Tetapi secara teoritis paling sedikit dua orang yang berlainan jenis.
62

 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai unsur-unsur masyarakat kita bisa 

mengambil kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling 

membutuhkan satu sama lain, manusia merupakan makhluk sosial, satu kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan. 

 

                                                           
61Basrowi.Ms, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 42.  

62Suhadi, Sosiologi Pembangunan, (Jakarta: Universitas Pers, 2006), h. 20.  
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4. Ciri atau Kriteria Masyarakat yang Baik 

Diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa 

dikatakan atau disebut sebagai masyarakat: 

a. Ada sistem tindakan utama  

b. Saling setia pada sistem tindakan utama 

c. Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota  

d. Sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran atau reproduksi 

manusia. 

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah masyarakat yaitu orang-orang yang 

hidup bersama yang saling membutuhkan satu sama lain baik dari kalangan laki-laki 

maupun dari kalangan perempuan yang memiliki keterikatan batin satu sama lain dan 

membentuk suatu adat istiadat di dalam satu lingkungan tersebut. Adapun pengertian 

yang lainnya adalah masyarakat makhluk sosial. Penjelasan di atas menambah 

pengetahuan kita dengan jelas mengenai pengertian dari masyarakat itu sendiri serta 

unsur-unsur, ciri-ciri atau kriteria yang dimiliki suatu masyarakat tersebut.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini, adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor dalam bukunya Lexy. J. Moleong mendefinisikan “metode penelitian kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.
63

 Penelitian 

kualitatif menggunakan logika dalam menerima dan menolak sesuatu yang 

dinyatakan berupa kalimat dirumuskan setelah mempelajari sesuatu secara cermat 

dengan cara menggambarkan secara jelas berdasarkan fakta yang terjadi.
64

 

Dapat dirumuskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang 

alamiah, peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel atau sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan lebih 

menekankan pada makna (Sugiyono, 2008:15).
65

 Berdasar pada pandangan tersebut, 

                                                           
63Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian kualitatif , (Bandung: Rosda Karya 2007), h. 23. 

64Nawawi Hadari dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2013), h. 209. 

65Sulaiman Saat & Sitti Mania, Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Peneliti Pemula), 

(Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 130. 
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maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, 

lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, 

peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan 

dengan metode bimbingan penyuluhan Islam dalam memberikan motivasi menutup 

aurat bagi masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar.  

2. Lokasi Penelitian 

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.
66

 

Penelitian tentang metode bimbingan penyuluhan Islam dalam memberikan motivasi 

menutup aurat bagi masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar. Peneliti memilih lokasi tersebut untuk dijadikan lokasi penelitian karena 

peneliti berdomisili di daerah tersebut yakni Kelurahan Mangasa Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar, sehingga lebih mudah dalam pengambilan data dan juga 

tidak memakan banyak tenaga dan biaya dalam proses penelitian ini.  

Pemilihan lokasi pada penelitian ini karena rata-rata masih kurangnya 

motivasi menutup aurat dalam diri masyarakat, serta langkah-langkah yang dilakukan 

dalam menangani permasalahan ini menarik untuk di amati dan diteliti.  

 

 

 

                                                           
66S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif , (Bandung: Tarsinto, 2006), h. 43. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan sebagai acuan dalam  

menganalisis obyek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu. Adapun Beberapa 

pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut : 

a. Pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam 

Pendekatan bimbingan merupakan suatu pendekatan yang mempelajari 

pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-

kesulitan dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.
67

 

b. Pendekatan Psikologi 

Pendekatan psikologis mengamati tentang tingkah laku manusia yang 

diasumsikan sebagai gejala-gejala dari jiwa.
68

 Pendekatan Psikologi digunakan untuk 

melihat dan mengetahui karakteristik kejiwaan pada masyarakat di Kelurahan 

Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

C. Sumber Data 

Di dalam penelitian ini sumber data yang akan dipakai ada dua sumber yakni 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber utama dari informan. Dalam penelitian ini 

yang menjadi informan kunci adalah: Penyuluh Agama Islam 1 orang yaitu Hasni dan 

                                                           
67Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Yogyakarta: PT. Andi Offset, 

2013), h. 2. 

68W. A Gerungan, Psikologi Sosial , Cet. II;(Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h.1. 
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informan tambahan 9 orang yaitu Natsir, Muhlis, Marlia, Bungawati, Intan, Hariya, 

Asriana, Hasrawati, dan Surya di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu,  literatur-literatur yang ditulis oleh para ahli  

yang relevan dengan penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara umum terdiri dari data yang 

bersumber dari penelitian lapangan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara observasi, 

wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian dan dokumentasi, 

seperti berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan menyaksikan langsung dan 

biasanya penulis dapat sebagai partisipan atau observasi dalam menyaksikan atau 

mengamati suatu objek peristiwa yang sedang ditelitinya yang dilakukan secara 

mendalam.
69

 

 

                                                           
69Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Edisi 1; Cet. 

V;(Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 221. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan lisan melalui tanya jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan 

keterangan.
70

 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 

narasumber. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) jawaban atas pertanyaan 

itu. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis 

seperti buku, majalah dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian 

dan sebagainya.
71

 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. 

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 

digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

meliputi; daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan peneliti, kamera, alat 

                                                           
70S. Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Cet. IV; 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73. 

71Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: UGM Perss, 2009), h. 72.  
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perekam, pulpen dan buku catatan, pedoman wawancara yang berisi pertanyaan- 

pertanyaan yang digunakan sebagai acuan dalam mencari informasi yang didalamnya 

juga tercantum berita acara wawancara.  

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data  

1. Teknik pengelolaan data adalah bagian yang sangat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian, pengelolaan 

data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan 

tujuan, rancangan dan sifat penelitian.  

2. Teknik analisis data menurut Sugiyono, merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintensi, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
72

 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan 

fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang 

proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 
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a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi 

data meliputi: meringkas data, memberi kode atau tanda, menelusuri tema dan 

membuat gugus-gugus. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, 

grafik, jaringan ataupun bagan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus 

menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), 

penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan 

proposal.
73

 

Berdasarkan penjelasan tentang penarikan kesimpulan di atas, dapat di pahami 

Bahwa penarikan kesimpulan adalah menyederhanakan kalimat, arti benda-benda, 

alur, sebab-akibat yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian berdasarkan data 
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yang diperoleh selama berada di lapangan. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang 

baik yang akan peneliti cantumkan dalam penelitian ini.  
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BAB IV 

METODE BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM MEMBERIKAN 

MOTIVASI MENUTUP AURAT BAGI MASYARAKAT DI KELURAHAN 

MANGASA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kelurahan Mangasa 

Kelurahan Mangasa berasal dari nama Mangasa yang berarti gelar, nama atau 

predikat. Pemberian nama ini berawal ketika salah satu daerah kecil yang ada di 

wilayah Tombolo, dibentuk satu daerah khusus yang disebut kasuliwang dengan 

sebutan Gallarang Mangasa. Daerah ini letaknya bersebelahan dengan benteng 

Kerajaan Gowa yang ada di Katangka.  

Pemberian gelar atau nama Gallarang Mangasa karena orang-orang yang ada 

di Gallarang Mangasa adalah orang-orang yang dapat diperhitungkan keberaniannya 

dan kecerdasannya dalam memimpin sebuah amanah. Mereka juga gagah berani 

memimpin peperangan melawan penjajah.
74

 

2. Letak Geografis Kelurahan Mangasa 

Kelurahan Mangasa adalah salah satu bagian dari Kecamatan Tamalate Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari beberapa kelurahan seperti, 
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kelurahan mangasa, mannuruki, jongaya, pa’baeng-baeng, bongaya, balang baru, 

maccini sombala, parang tambung, barombong, tanjung merdeka, bonto duri.
75

 

Tabel. 1 

Batas wilayah Kelurahan Mangasa 

Kecamatan Desa/Kelurahan Batas 

Rappocini Kelurahan Gunung Sari Sebelah utara 

Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa Sebelah selatan 

Rappocini Kelurahan Gunung Sari Sebelah timur 

Tamalate Kelurahan Mannuruki Sebelah barat 

Sumber data: Buku Profil Kelurahan Mangasa 

3. Aspek Demografis 

Tabel. 2 

Tingkatan Pendidikan 

Tingkatan Pendidikan Laki-laki Perempuan 

Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 275 orang 223 orang 

Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ play group 178 orang 147 orang 

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 27 orang 42 orang 

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 1287 orang 1265 orang 

Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah 688 orang 998 orang 
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Usia 18-56 tahun yang pernah SD tetapi 

tidak tamat 

149 orang 169 orang 

Tamat SD/ sederajat 857 orang 749 orang 

Jumlah usia 12-56 tahun yang tidak tamat 

SLTP 

857 orang 853 orang 

Jumlah usia 18-56 tahun yang tidak tamat 

SLTA 

639 orang 792 orang 

Tamat SMP/ sederajat 748 orang 705 orang 

Tamat SMA/ sederajat 647 orang 619 orang 

Tamat D-1/ sederajat 472 orang 366 orang 

Tamat D-2/ sederajat 347 orang 277 orang 

Tamat D-3/ sederajat 331 orang 238 orang 

Tamat S-1/ sederajat 568 orang 615 orang 

Tamat S-2/ sederajat 67 orang 72 orang 

Tamat S-3/ sederajat 14 orang 7 orang 

Tamat SLB A 127 orang 259 orang 

Tamat SLB B 136 orang 273 orang 

Tamat SLB C 150 orang 261 orang 

Jumlah 8564 orang 8930 orang 

Sumber data: Buku Profil Kelurahan Mangasa 
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Tabel. 3 

Agama 

Perempuan Laki-laki Agama 

8411 orang 8331 orang Islam 

183 orang 178 orang Kristen 

87 orang 63 orang Katholik 

27 orang 34 orang Hindu 

67 orang 54 orang Budha 

18 orang 12 orang Khonghucu 

5 orang 3 orang Kepercayaan kepada Tuhan YME 

- - Aliran kepercayaan lainnya 

8798 orang 8675 orang Jumlah 

Sumber data: Buku Profil Kelurahan Mangasa 

4. Jumlah Penduduk 

Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate memiliki kode wilayah 

73.71.10.1004. Memiliki luas sekitar 2,03 km2 dan terdiri dari 58 RT dan 13 RW 

dengan jumlah penduduk 32.042 jiwa yang terdiri atas 15.081 jiwa laki-laki dan 

16.961 jiwa perempuan. 
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5. Struktur Organisasi 

Tabel. 4 

Struktur Organisasi Kelurahan Mangasa 

 

 

Sumber data: Kantor Kelurahan Mangasa 

B. Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Motivasi Menutup Aurat 

bagi Masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

Menutup aurat merupakan kewajiban bagi Seluruh kaum Muslim dan 

Muslimah, hal ini berlandaskan pada Alquran dan Assunnah. Fenomena yang terjadi 

pada masyarakat yakni masih banyak kita dapatkan muslimah mengumbar aurat, 

sehingga kewajiban dari seorang Penyuluh Agama Islam sungguh sangat di butuhkan 

dalam hal memberikan motivasi dan mengubah pola pikir dan tingkah laku 

masyarakat agar kembali ke jalan yang benar yakni dengan sepenuh hati menutup 

auratnya. Permasalahan mengumbar aurat terus berkembang dan seperti yang kita 

lihat masih banyak masyarakat yang enggan menutup aurat karena merasa mereka 

tidak bepergian keluar rumah dan hanya bepergian di sekitar rumah saja. Kebanyakan 
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dari kaum muslimah hanya menjadikannya sekedar tren saja dan bukan sebagai 

penutup aurat yang syar’i sesuai dengan syariat Islam.  

Usaha untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi 

berbagai permasalahan yang ada harus dilakukan secara baik, untuk itulah peran 

Penyuluh Agama Islam sangat di butuhkan dengan maksud dapat memberikan ide-ide 

atau inovasi baru dalam menyampaikan dakwah sehingga masyarakat tergerak 

hatinya untuk mau melakukan perubahan pada dirinya sendiri.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam 

memberikan motivasi menutup aurat bagi masyarakat (muslimah) di Kelurahan 

Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar adalah: 

1. Mengadakan Penyuluhan di Majelis Taklim 

Langkah Penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi menutup aurat 

yang paling tepat sesuai judul yang peneliti adalah mengadakan penyuluhan atau 

ceramah di majelis taklim pada saat melakukan pengajian.  

Hasil wawancara dengan ibu Hasni Karim, selaku Penyuluh Agama Islam di 

Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, menyatakan bahwa, ketika 

beliau melakukan pengajian pada ibu-ibu majelis taklim dan kemudian mendapatkan 

ayat yang berhubungan dengan menutup aurat beliau akan langsung menjelaskan 

maksud dari ayat tersebut dan akan menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat, 
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seperti menjelaskan bahwa wanita tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali 

wajah dan telapak tangan.
76

 

Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk senantiasa mengingatkan 

sesama dalam hal kebaikan, terlebih jika mengemban amanah sebagai pendakwah, 

atau Penyuluh Agama Islam, itu sudah menjadi tugas yang selalu mereka kerjakan 

dan tak pernah menyerah dalam menyampaikan kebaikan. Seperti ibu Hasni yang 

senantiasa melakukan pengajian rutin bersama ibu-ibu di Kelurahan Mangasa dan 

tidak pernah lupa selalu mengingatkan untuk ibu-ibu pengajian di Kelurahan 

Mangasa untuk menutup dengan sempurna auratnya dan beliau senantiasa 

mengingatkan akan dosa yang kita dapatkan ketika enggan menutup aurat dengan 

sempurna. 

Hasil wawancara dengan ibu Marlia, mengatakan bahwa beliau senantiasa 

menghadiri pengajian di majelis taklim dan disitulah beliau biasa mendengarkan 

penyuluhan atau ceramah seputar menutup aurat yang dilakukan oleh Penyuluh 

tentang betapa pentingnya kita sebagai wanita menutup aurat karena satu helai saja 

rambut kita terlihat maka kita mendapatkan dosa.
77

 

Antusias ibu-ibu pengajian dalam menjalankan rutinitasnya tiap minggu di 

majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh Penyuluh Agama Islam di Kelurahan 

Mangasa menjadikan mereka insan yang lebih paham mengenai makna¸ manfaat, 
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77Marlia (48), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate 
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kebaikan, keburukan maupun dosa yang kita dapatkan dalam berbagai aspek 

kehidupan yakni perintah dan larangan yang telah Allah jelaskan dalam Alquran 

terkhusus mengenai pentingnya kita menutup aurat.  

Hasil wawancara dengan ibu Bungawati, mengatakan bahwa beliau senantiasa 

menghadiri pengajian di majelis taklim yag dimana beliau biasa mendengarkan 

penyuluhan dari Penyuluh Agama bahwa menutup aurat sangatlah penting dan wajib 

bagi seluruh kaum Muslimah agar terhindar dari marabahaya, gangguan dari laki-

laki.
78

 

Menutup aurat artinya kita menutupi aib yang tidak boleh dan tidak pantas 

diperlihatkan, kecuali kepada pasangan halal (suami atau istri) dan kepada saudara 

mahram. Fungsi jilbab atau menutup aurat bukan hanya itu saja tapi, kita juga 

terhindar dari bahaya, seperti misalnya kita terhindar dari gangguan laki-laki. 

Hasil wawancara dengan ibu Intan, mengatakan bahwa beliau senantiasa 

menghadiri pengajian yang diadakan oleh majelis taklim di kelurahan Mangasa dan 

mendapatkan banyak ilmu mengenai kewajiban menutup aurat dan dosa yang kita 

dapatkan ketika kita tidak menutup aurat atau mengumbar aurat.
79

 

Tidak hanya ilmu yang kita dapatkan ketika mengikuti majelis-majelis ilmu 

akan tetapi, kita juga banyak mendapatkan saudara muslim lainnya yang bisa kita 
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ajak untuk bersilaturahmi sehingga tali persaudaraan antar sesama umat muslim 

selalu terjaga, untuk bisa saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan.  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi menutup aurat 

yakni dengan mengadakan penyuluhan di majelis taklim yang diadakan oleh 

Penyuluh Agama Islam. Langkah yang dilakukan ini sangat berhubungan dengan 

judul skripsi yang diambil oleh peneliti. Sasaran untuk memberikan motivasi 

menutup aurat sangat tepat yakni ibu-ibu yang mengikuti majelis taklim secara rutin.  

2. Melakukan Pendekatan Personal 

Langkah selanjutnya setelah mengadakan penyuluhan di majaelis taklim, 

penyuluh juga melakukan langkah penyuluhan untuk memotivasi masyarakat dengan 

melakukan pendekatan secara personal.  

Hasil wawancara dengan ibu Hasni Karim, selaku Penyuluh Agama Islam di 

Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, menyatakan bahwa, beliau 

melakukan pendekatan dengan memberikan sanjungan kepada para jamaah atau 

konseli yang beliau dapati di lingkungan kelurahan mangasa dengan mengatakan 

bahwa anda cantik sekali ketika memakai jilbab, juga anda terlihat berwibawa, dan 

menutup aurat juga sebuah kewajiban jadi tidak ada salahnya anda mencoba untuk 

menutup aurat.
80
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Melakukan pendekatan secara personal dalam memberikan penyuluhan adalah 

hal yang baik Karena, berhadapan langsung dengan konseli bisa membuat Penyuluh 

Agama Islam lebih mudah dalam menyampaikan dakwahnya. Namun, tidak ada 

Penyuluhan yang akan berhasil tanpa ada kesadaran dari diri konseli itu sendiri.  

Hasil wawancara dengan bapak Muhlis Sadik, selaku Penyuluh Agama Islam 

di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, menyatakan bahwa, 

selain saya melakukan penyuluhan di masjid saya juga melakukan penyuluhan secara 

personal atau sifatnya konsultasi dengan cara konseli datang ke rumah atau kantor 

untuk melakukan konsultasi. Metode ini yang paling efektif menurut saya karena kita 

berhadapan langsung dengan konseli, sehingga konseli mau lebih terbuka untuk 

berbicara kepada kita. Dalam hal ini lah saya biasanya melakukan penyuluhan seputar 

masalah yang di hadapi konseli termasuk salah satunya adalah tentang menutup 

aurat.
81

 

Penyuluhan secara personal sangat memudahkan Penyuluh Agama Islam 

dalam memberikan penyuluhan karena konseli hanya satu orang saja, ada 

kemungkinan konseli menerima apa yang telah disampaikan oleh Penyuluh Agama 

Islam dan ada juga sulit yang menerimanya. Karena setiap individu mempunyai 

karakternya masing-masing.  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa langkah-langkah 

yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi menutup aurat 
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yakni dengan melakukan penyuluhan secara personal atau face to face yang dimana 

metode ini diyakini paling efektif karena Penyuluh Agama Islam langsung 

berhadapan dengan konseli dan juga konseli merasa lebih aman dan tenang dalam 

menerima penyuluhan dari Penyuluh Agama Islam serta bisa lebih mengambil 

pelajaran yang telah di sampaikan oleh Penyuluh Agama Islam sehingga mereka 

mampu mengamalkannya di kehidupan sehari-hari.  

3. Mengadakan Penyuluhan Door to Door 

Ketika Seorang Penyuluh Agama Islam sudah melakukan tugasnya untuk 

memberikan motivasi perihal menutup aurat di masjid kemudian di majelis taklim 

dan secara personal. Mereka mencoba untuk melakukan satu metode lagi yakni 

dengan memberikan penyuluhan seputar menutup aurat melalui metode door to door 

yang di anggap sebagai salah satu dari penyuluhan yang paling efektif. 

Hasil wawancara dengan ibu Surya Rahmah, menyatakan bahwa, selain saya 

mendengarkan penyuluhan seputar menutup aurat di masjid saya juga pernah 

mendapat penyuluhan seputar menutup aurat melalui metode door to door yang 

dilakukan oleh salah satu organisasi keagamaan di Indonesia khusunya di Makassar. 

Mereka mengingatkan orang-orang untuk mengenakan jilbab. Ketika kami yang 

jilbabnya masih suka di lepas-lepas setelah mendengarkan penyuluhan dari Penyuluh 

Agama Islam tersebut di masjid kemudian mereka juga biasanya melakukan 
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pendekatan persuasif dan kami di arahkan tentang bagaimana cara orang mengenakan 

jilbab.
82

 

Penyuluhan door to door memiliki harapan yang besar untuk bisa mengajak 

kaum muslimah menutup auratnya, karena mereka turun langsung untuk melakukan 

penyuluhan tentang menutup aurat.  Juga langsung memberikan jilbab untuk dapat di 

praktekkan oleh konseli di rumahnya masing-masing.  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa langkah-langkah 

yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi menutup aurat 

yakni dengan melakukan penyuluhan dengan cara door to door yang di mulai dengan 

penyuluhan di masjid terlebih dahulu kemudian di lakukan lah penyuluhan door to 

door untuk memberitahukan kepada wanita atau muslimah tentang bagaimana cara 

mengenakan jilbab.  

C. Faktor Penghambat Yang Dialami Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan 

Motivasi Menutup Aurat bagi Masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan 

Tamalate Kota Makassar 

1. Belum Ada Kesadaran Diri Untuk Menerima Penyuluhan 

Seberapa sering seorang Penyuluh Agama Islam memberikan Penyuluhan 

menutup aurat kepada konseli jika tidak ada kemauan dari diri konseli tersebut 

penyuluh hanya bisa menerimanya saja dan tetap menjalankan kewajibannya untuk 

memberikan penyuluhan pada masyarakat. 
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Hasil wawancara dengan bapak Natsir Badwi, selaku Penyuluh Agama Islam 

di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, menyatakan bahwa, 

hambatannya yaitu kita sebagai seorang Penyuluh Agama Islam sudah 

menyampaikan tapi karena belum ada kemauan atau kesadaran diri dari konseli. 

Kenapa belum ada kemauan, karena belum ada hidayah dari diri konseli. Mereka 

masih senang berpakaian yang membuka aurat, mereka masih senang bergaya dengan 

model-model rambut masa kini sehingga mereka belum menutup auratnya.
83

 

Penyuluh Agama Islam tugasnya adalah menyampaikan kebenaran dan 

kebaikan sama halnya dengan ummat Islam yang memiliki taggungjawab akan hal 

itu, namun jika konseli yang diberikan penyuluhan belum ada kesadaran dari dirinya 

atau hidayah yang datang pada dirinya, kita sebagai sesama umat muslim harus terus 

mengingatkan mereka tanpa pernah berhenti sampai mereka benar-benar menemukan 

hidayah untuk mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. 

Hasil wawancara dengan bapak Muhlis Sadik, selaku Penyuluh Agama Islam 

di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, menyatakan bahwa, 

hambatannya yaitu kesadaran dari diri konseli masih kurang, kebanyakan dari mereka 

hanya menggunakan jilbab atau menutup auratnya ketika bepergian jauh tetapi jika 

bepergian seperti misalnya ke warung untuk berbelanja mereka tidak menggunakan 

jilbab atau menutup auratnya.
84
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Fenomena yang terjadi pada masyarakat sekarang yaitu,  masih banyak yang 

enggan menutup auratnya padahal mereka sudah mengetahui bahwa menutup aurat 

itu adalah hal yang wajib. Mereka bermasa bodoh seolah menutup aurat itu hanya 

ketika bepergian saja ke tempat yang jauh.  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa masih banyak 

masyarakat atau muslimah yang belum ada kesadaran dari dirinya untuk mau benar-

benar menutup auratnya secara sempurna sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadis. 

2. Faktor Pendidikan 

Faktor pendidikan menjadi hal yang paling utama dalam proses penerimaan 

penyuluhan di masyarakat, karena seperti yang kita ketahui orang yang berpendidikan 

tinggi akan mudah menangkap maksud dari penyuluhan yang disampaikan oleh 

Penyuluh Agama Islam sedangkan orang yang tidak berpendidikan atau minim 

pendidikan biasanya lambat menerima maksud dari penyuluhan yang disampaikan 

oleh Penyuluh Agama Islam.  

Hasil wawancara dengan ibu Hasni Karim, selaku Penyuluh Agama Islam di 

Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, menyatakan bahwa, 

masyarakat itu memiliki variasi tingkat pendidikan. Ada yang tamatan SD, SMP, 

SMA, da nada juga S1, jika pendidikannya bervariasi otomatis beda karakter dan 

beda cara berfikirnya dari masing-masing individu. Jadi hambatannya yaitu, bagi 

orang yang betul-betul dia menyadari dirinya bahwa harus menutup auratnya mereka 

merespon dengan baik, akan tetapi orang yang tingkat pendidikannya rendah dan 
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tidak memahami masalah agama lambat menerima penyuluhan yang disampaikan 

oleh Penyuluh Agama Islam. Kenapa lambat menerima, karena di masyarakat itu 

bervariasi tingkat pendidikannya, apalagi yang tidak sekolah mereka tidak mudah 

menerimanya, kalau pun tidak seperti itu paling tidak mereka pasti membantahnya, 

tapi kita sebagai seorang Penyuluh Agama Islam harus bersabar untuk menghadapi 

konseli atau masyarakat yang seperti ini.
85

 

Kurangnya ilmu yang di dapatkan atau sebab putus sekolah dan tidak dapat 

melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi atau tidak ada kemauan dari diri 

sendiri untuk belajar, sehingga menjadikan orang-orang masyarakat khususnya 

muslimah terkadang salah menangkap maksud dari penyuluhan yang disampaikan 

oleh Penyuluh Agama Islam.  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa manusia atau 

masyarakat itu bervariasi sifat dan  karakternya, jadi tidak semua bisa menerima 

penyuluhan tentang apa yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam perihal 

menutup aurat. Sebab seperti yang kita lihat, orang-orang yang mudah menerima dan 

mudah mengerti maksud dari penyuluhan Penyuluh Agama Islam adalah orang yang 

memiliki pendidikan tingkat tinggi atau memahami agama, sedangkan yang kurang 

menerima dan bahkan membantah hal itu karena faktor pendidikan mereka yang 

minim dan kurang memahami agama.  
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3. Kurang Memahami Isi Penyuluhan yang Disampaikan oleh Penyuluh Agama 

Islam tentang Menutup Aurat 

Karena faktor pendidikan dan kurangnya pemahaman agama seperti yang 

telah dijelaskan diatas banyak dari masyarakat atau konseli yang tidak memahami isi 

ceramah atau penyuluhan yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam.  

Hasil wawancara dengan ibu Hasrawati Rajab, menyatakan bahwa, biasa saya 

tidak memahami isi ceramah atau penyuluhan yang disampaikan karena bahasanya 

terlalu baku, atau karena saya juga baru belajar mengenai kewajiban menutup aurat  

sehingga saya tidak memahami apa yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam.
86

 

 Ilmu yang minim, pendidikan yang kurang, dan kesadaran diri untuk mau 

belajar sangat sulit dilakukan, sehingga banyak konseli yang tidak memahami 

penyuluhan yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam.  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa konseli atau 

masyarakat kurang memahami isi ceramah atau penyuluhan yang disampaikan oleh 

Penyuluh Agama Islam karena biasanya Penyuluh Agama Islam menggunakan 

bahasa baku, juga biasanya menggunakan bahasa istilah sehingga masyarakat tidak 

bisa mengerti isi dari ceramah atau penyuluhan yang disampaikan. Juga terkadang 

ketika Penyuluh Agama Islam memberikan penyuluhan dengan bahasa yang baku dan 

juga tinggi biasanya masyarakat mendengarnya melalui telinga kanan dan keluar dari 
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telinga kiri, yang artinya ceramah agtau penyuluhan yang disampaikan oleh Penyuluh 

Agama Islam hanya kalimat yang berlalu begitu saja.  

4. Buka Tutup Aurat 

Masih banyak kita dapatkan muslimah yang hanya menggunakan jilbab atau 

menutup auratnya ketika bepergian saja, akan tetapi ketika di rumah atau di 

lingkungan rumah mereka tidak menggunakan jilbabnya atau jarang menggunakan 

jilbabnya, padahal mereka sering berlalu lalang untuk pergi ke warung membeli 

bahan makanan ataupun sekedar duduk di depan rumah mereka. Kebanyakan dari 

mereka ini mengetahui bahwa menutup aurat adalah hal yang wajib yang harus 

dilakukan oleh kaum muslimah, tapi praktek mereka di kehidupan sehari-hari masih 

jauh dari kata sempurna, karena mereka kadang-kadang menggunakan jilbab dan 

kadang-kadang juga tidak menggunakan jilbab.  

Hasil wawancara dengan ibu Asriana Rajab, menyatakan bahwa, saya ketika 

di rumah jarang menggunakan jilbab tapi ketika saya keluar rumah Alhamdulillah 

saya memakai jilbab atau menutup aurat.
87

 

Buka tutup aurat seolah menjadi hal yang wajar-wajar saja dilakukan oleh 

muslimah padahal itu adalah hal yang kurang baik, karena kewajiban muslimah yaitu 

menutup auratnya. 

Hasil wawancara dengan ibu Hariya, beliau mengatakan bahwa, ketika 

berjualan di warung saya tidak menggunakan jilbab bahkan sangat jarang, tetapi 
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ketika saya bepergian saya menggunakan jilbab, dan saya tahu kewajiban muslimah 

untuk menutup auratnya. 
88

 

Buka tutup aurat tidak hanya dinilai sebagai hal yag wajar tapi juga sudah 

menjadi tren di kalangan masyarakat yang tidak diketahui asalnya darimana. 

Sehingga satu orang melihat orang yang lainnya menutup aurat ketika bepergian dan 

tidak menutup aurat ketika berada di sekitar rumah, membuat mereka ikut-ikutan 

untuk melakukannya itulah mengapa banyak kita dapatkan masyarakat khususnya 

kaum muslimah yang buka tutup aurat.  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa banyak muslimah 

yang menggunakan jilbab ketika keluar rumah atau bepergian jauh akan tetapi ketika 

duduk di depan rumah, pergi ke pasar ataupun sekedar duduk di depan rumah mereka 

tidak menggunakan jilbab padahal mereka tahu kewajiban menutup aurat dan mereka 

tahu  bahwa itu adalah dosa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian secara keseluruhan pembahasan terkait dengan metode 

Bimbimgan Penyuluhan Islam dalam memberikan motivasi menutup aurat bagi 

masyarakat (muslimah) di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi menutup aurat 

bagi masyarakat (muslimah) di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate 

Kota Makassar adalah mengadakan penyuluhan di majelis taklim, melakukan 

pendekatan personal, mengadakan penyuluhan door to door.  

2. Faktor penghambat yang dialami Penyuluh Agama Islam dalam memberikan 

motivasi menutup aurat bai masyarakat (muslimah) di Kelurahan Mangasa 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar yaitu, belum ada kesadaran diri untuk 

menerima penyuluhan, faktor pendidikan, kurang memahami isi penyuluhan 

yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam tentang menutup aurat, buka 

tutup aurat.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka beberapa saran yang dapat diajukan 

oleh peneliti sebagai rekomendasi untuk Penyuluh Agama Islam dalam memberikan 
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motivasi menutup aurat bagi masyarakat (muslimah) di Kelurahan Mangasa 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar adalah: 

1. Diharapkan Penyuluh Agama Islam untuk turun langsung memberikan 

penyuluhan pada masyarakat mengenai motivasi menutup aurat karena masih 

banyak masyarakat yang kurang paham mengenai kewajiban menutup aurat, 

dalam hal ini masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang kurang. 

2. Diharapkan Penyuluh Agama Islam memperbaharui media yang digunakan 

dalam menyampaikan penyuluhan. 

3. Ada baiknya ketika melakukan penyuluhan, Penyuluh Agama Islam memiliki 

jarak usia yang dekat dengan masyarakat yang diberikan penyuluhan. 
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C. Pedoman Wawancara 

Penyuluh Agama Islam 

1. Bagaimana kondisi masyarakat khususnya Muslimah di Kelurahan Mangasa 

dalam menerapkan kewajibannya yaitu menutup aurat? 

2. Apa langkah-langkah atau upaya Penyuluh Agama Islam dalam memberikan 

motivasi menutup aurat terhadap Muslimah di Kelurahan Mangasa? Jika ya, 

langkah-langkah atau upaya apa yang paling efektif? Jika tidak, mengapa 

tidak pernah dilakukan langkah-langkah atau upaya penyuluhan? 

3. Metode bimbingan dan penyuluhan seperti apa yang sudah dilakukan 

Penyuluh Agama Islam dalam memberikan motivasi menutup aurat terhadap 

Muslimah di Kelurahan Mangasa? Jika ya, Metode apa yang paling efektif? 

4. Bagaimana respon masyarakat khususnya Muslimah terhadap penyuluhan 

yang dilakukan Penyuluh Agama Islam mengenai motivasi menutup aurat di 

Kelurahan Mangasa? 

5. Hambatan apa saja yang di alami Penyuluh Agama Islam dalam memberikan 

motivasi menutup aurat terhadap Muslimah di Kelurahan Mangasa? Langkah-

langkah atau upaya apa saja untuk mengatasi hambatan tersebut? 

Masyarakat 

1. Apa yang menjadi alasan anda sehingga tidak menggunakan jilbab atau tidak 

menutup aurat? 

2. Apa yang menjadi alasan anda sehingga mau menggunakan jilbab atau 

menutup aurat? 

3. Apakah anda mengetahui kewajiban seorang Muslimah untuk Menutup aurat? 

4. Darimana anda mengetahui kewajiban tersebut, apakah melalui ceramah yang 

biasa anda dengar atau anda membaca buku tertentu atau mencari info tertentu 

mengenai hal ini? 

5. Apakah anda pernah mengikuti penyuluhan tentang menutup aurat? Jika ya, 

darimana atau dimana anda pernah mengikuti penyuluhan tentang menutup 

aurat?  

6. Apakah di Kelurahan ini Penyuluh Agama Islam pernah melakukan 

penyuluhan seputar menutup aurat? 

7. Apakah anda pernah mengikuti peyuluhan tentang menutup aurat oleh 

Kelurahan atau komunitas tertentu di Kelurahan Mangasa? Jika ya, seberapa 

sering anda mengikuti penyuluhan tersebut? Dan siapa saja yang memberikan 

penyuluhan tersebut? 
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8. Metode apa yang dilakukan Penyuluh Agama Islam? (Jika informan tidak 

mengetahui, tanyakan tentang apa yang dilakukan Penyuluh Agama Islam 

atau bagaimana proses Penyuluh Agama Islam dalam memberikan 

penyuluhan tersebut?) 

9. Apakah metode yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan 

motivasi menutup aurat berpengaruh terhadap anda? Jika ya, apa 

pengaruhnya? Jika tidak, apa alasannya? kenapa Penyuluh tersebut tidak 

memberikan pengaruh terhadap anda? 

10. Menurut anda apakah ada metode lain yang perlu dilakukan Penyuluh Agama 

Islam dalam memberikan motivasi menutup aurat? 

11. Apakah ada hambatan yang anda temui dalam mengikuti Penyuluhan Agama 

Islam terkait motivasi menutup aurat? 

12. Apa saja saran anda terkait Penyuluhan Agama Islam dalam memberikan 

motivasi menutup aurat? 
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