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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) ر

 Ra R Er س

 Za Z Zet ص

 Sin S se س

 Syin Sy se nad ss ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ع

 

„ain „ apostrof terbaik 

 Gain G se غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي
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Hamzah ( ء)  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــَـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ

 

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 
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4. Ta’Marbutah 

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

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

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

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

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لآ(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. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

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

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

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

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah.  

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

Nim   : 50200119028 

Jurusan  : Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Judul Skripsi :Peran Pembina Remaja Masjid dalam Menanamkan Nilai-

nilai Karakter Keagamaan Pada Remaja di Desa Garecing 

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Bagaimana peran pembina 

Dalam Menanamkan Nilai-nilai Karakter Keagamaan Pada Remaja”, dengan sub 

masalah yaitu : Bagaimana Upaya Pembina  dalam Menanamkan Nilai-nilai karakter 

keagamaan pada Remaja di Masjid Nurul Hidayah Desa Gareccing Kabupaten Sinjai? 

Dan Apa Hambatan yang di hadapi oleh pembina dalam Menanamkan Nilai-nilai 

karakter keagamaan Remaja di Masjid Nurul Hidayah Desa Gareccing Kabupaten 

Sinjai ? 

 Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan Bimbingan 

Penyuluhan Islam. Adapun sumber data penelitian ini adalah pembina, Imam Masjid 

dan Remaja yang tergabung dalam organisasi Remaja Masjid sebagai sumber data 

primer yaitu Pembina Remaja Masjid sebagai informan kunci sedangkan yang 

menjadi sumber data sekunder adalah buku, majalah, koran, internet.  Selanjutnya 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.  

 Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa upaya pembina dalam menanamkan 

Nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja di masjid Nurul Hidayah Desa Gareccing 

Kabupaten Sinjai yaitu pertama melakukan Pendekatan Persuasif, melakukan 

identifikasi permasalahan, memakmurkan masjid. Faktor penghambat dalam 

menanamkan nilai-nilai karakter keagamaan pada Remaja di Desa Gareccing 

Kaupaten Sinjai yaitu kurangnya Kesadaran diri dari remaja, efisiensi waktu, 

kurangnya minat Remaja dalam kegiatan keagamaan, kurangnya perhatian dari orang 

tua.  

 Implikasi Penelitian ini ditujukan kepada pembina remaja masjid, disarankan 

harus lebih proaktif lagi dalam memberikan penanaman nilai-nilai karakter 

keagamaan pada remaja demi terciptanya generasi yang islami. Perlu adanya 

peningkatan kerja sama antara pembina dengan orang tua, masyarakat, dan 

pemerintah setempat agar proses pembentukan karakter keagamaan terhadap remaja 

dapat berjalan dengan lancar. Pembina harus memberikan perhatian penuh terhadap 

remaja demi menanamkan nilai-nilai karakter keagamaan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan Era Globalisasi dan modernisasi telah banyak memberikan 

dampak diberbagai sektor kehidupan bermasyarakat. Kemudian akses informasi dan 

komunikasi mempermudah masuknya budaya dari berbagai negara masuk ke 

Indonesia. Masuknya budaya-budaya tersebut tidak sedikit telah mempengaruhi nilai-

nilai yang dianut oleh masyarakat indonesia, salah satunya dikalangan para remaja.
1
 

Masa Remaja sering kali dikenal dengan masa mencari jati diri. Hal ini terjadi 

karena masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan 

masa kehidupan orang dewasa. Dapat dilihat dari segi fisik bahwa mereka sudah 

bukan anak-anak lagi tetapi sudah menjadi orang dewasa tapi remaja belum bisa 

menunjukkan sikap kedewasaan.  

Lingkungan memiliki hubungan yang erat terhadap nilai-nilai keagamaan 

termasuk perilaku keagamaan remaja. Dalam hal ini lingkungan juga masyarakat 

akan berpengaruh besar terhadap perilaku remaja. permasalahan Kemerosotan moral, 

karakter, dan akhlak dikalangan remaja merupakan salah satu problematika 

kehidupan

                                                             

1
Abuddin Nata,”Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia”. (Cet III; Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 191 
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masyarakat yang merupakan salah satu dampak negatif dari adanya  globalisasi dan 

modernisasi. Oleh karena itu salah satu organisasi yang bisa diikuti oleh para remaja 

yang dapat meningkatkan perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik yaitu 

organisasi remaja masjid. 

Hakikat keagamaan sebenarnya sudah ada sejak lahir, maka dari itu potensi 

beragama setiap anak harus dikembangkan oleh orang tua sejak dini dengan 

melakukan pengajaran dan pemahaman. Perubahan perilaku anak akan terjadi seiring 

berjalan nya waktu dan bertambahnya usia. 

Latar belakang kehidupan keagamaan remaja dan ajaran agamanya berkenaan 

dengan hakikat dan takdir manusia. Kita lihat dari sudut pandang sosial, dimana 

seseorang selalu melibatkan urusan atau usahanya dengan agamanya untuk menjalin 

hubungan-hubungan dengan orang lain dan berusah untuk berinteraksi dengan orang 

lain. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa‟/4/9: 

َ وَلْيقَىُْلىُْا قىَْلًً  وَلْيخَْشَ الَّزِيْنَ لىَْ  َّقىُا اللّٰه يَّةً ضِعٰفاً خَافىُْا عَليَْهِنْْۖ فلَْيتَ تشََكُىْا هِنْ خَلْفِهِنْ رسُِّ

 سَذِيْ 

 

Terjemahnya: 

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka  
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bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur katayang 

benar.”
1
 

Didalam agama masa remaja di pandang sebagai masa yang paling penting. 

Beberapa kelompok keagamaan memandang masa remaja sebagai saat “penyadaran” 

artinya dimana keimanan yang tadinya bersifat pinjaman kini menjadi miliknya 

sendiri. Banyak anggapan bahwa masa remaja adalah suatu masa dimana remaja telah 

matang untuk mendekatkan dirinya ke dalam agama dengan lebih pasti, dibandingkan 

dengan masa kanak-kanak yang masih minim pengetahuan nya.
2
 

Penanaman Nilai-nilai karakter Keagamaan tidak bisa dipisahkan dari 

keberadaan sebuah masjid. Karena masjid merupakan sentral tempat pembinaan umat 

Islam sejak dari zaman Nabi Muhammad saw. Hingga saat ini. Umat Islam tetap 

memanfaatkan masjid sebagai tempat beribadah seklaigus tempat pembinaan 

keagamaan termasuk penanaman nilai-nilai karakter keagamaan terhadap remaja. 

Kesadaran kaum remaja terhadap pentingnya ajaran agama Islam sebagai 

landasan dan pedoman hidup, dilihat dengan meningkatnya minat remaja terhadap 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakasanakan di masjid dalam bentuk organisasi 

                                                             
1
Kementrian Agama, Al-quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013),  h.79 

2
Fayumi, D.H, Peran Departemen Agama dalam Menigkatkan Dakwah di Masjid, (Jakarta: 

Kalam Mulia, 2007), h. 24  
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yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, adalah suatu fenomena tentang 

kebangkitan umat Islam secara menyeluruh di era sekarang.
3
 

Organisasi remaja masjid merupakan bagian yang tidak akan pernah 

terpisahkan dari keberadaan masjid. Dengan adanya organisasi ini akan di perkuat 

dengan aturan-aturan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 

(BKPRMI) sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi remaja 

mesjid tersebut sehingga hal-hal yang melanggar dalam kegiatan remaja mesjid dapat 

diminimalkan dan berjalan sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan tidak melanggar 

norma-norma agama. Organiasai remaja mesjid telah menjadi kegemaran para 

remaja, sebagai proses aktivitas pengamalan agamanya lewat masjid. Keberadaan 

organisasi remaja masjid memberikan warna tersendiri bagi perkembangan masjid, 

dimana generasi muda Islam baik remaja putra maupun remaja putri yang semakin 

gemar dalam berproses di remaja masjid, mereka mendapatkan banyak pengetahuan 

tentang agama, seperti bertambahnya wawasan ilmu keislaman, mempererat 

hubungan ukhuwah Islamiyah yang mereka tidak dapatkan dari lingkungan lain.
4
 

 Muncul nya Kembali remaja masjid perlu mendapat banyak perhatian dan 

dukungan dari kalangan masyarakat terkhusus nya para tokoh agama, karena mereka 

merupakan calon pemimpin kelak atau ahli waris kepengurusan masjid. Oleh karena 

                                                             
3
H.M. Yunan Nasution, Islam dan Problem-Problem Kemasyarakatan, (Jakarta: PT. Bulana 

Bintang, 1998), h. 242 

4
Moh. E. Ayub, Manajemen Masjid Petunjuk Bagi Para Pengurus (Cet.IV; Jakarta: Gema 

Insane Press, 1996), h. 152  
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itu, semua pengurus masjid harus memperlihatkan sikap empati, agar menjadi 

motivasi dalam melaksanakan aktivitas kemasjidan sehingga rasa cinta kepada masjid 

lebih besar.
5
 

Jika melihat fakta yang ada di masyarakat kemerosotan nilai moral dan 

karakter remaja saat ini dapat dilihat dari berbagai kejadian dan perilaku tindakan 

kriminal yang semakin merebak dalam berbagai jenis, bentuk, dan polanya yang 

sering kita jumpai dalam berbagai media massa maupun media eletronik. Gejala 

sosial merosotnya moral dikalangan remaja seperti itu dapat kita lihat dengan adanya 

kasus-kasus perkelahian antar pelajar, perilaku Bullying antar remaja, penggunaan 

obat-obat terlarang, kebut-kebutan dijalan raya, pemerkosaan, pencurian, minum-

minuman keras dan perilaku lainnya yang melanggar nilai etika dan norma susila 

dikalangan remaja. 

Dari sudut pandang agama kerusakan moral moral yang terjadi pada manusia 

pada hakekatnya menjadi indikasi makin jauhnya manusia dari nilai-nilai syariat 

Islam. Manusia yang rusak moralnya adalah manusia yang jauh dari pengalaman 

syariat Islam. Makin jauh seseorang dari pengamalan syariat Islam maka makin ruak 

moralnya, sebaliknya makin dekat manusia dengan pengamalan syariat Islam maka 

makin baik akhlak dan moralnya.
6
 

                                                             
5
Lihat Moh.E. Ayub, Manajemen Masjid Petunjuk Bagi Para Pengurus Masjid, h. 108  

6
Imam Nawawi, Takhrij: Syeikh M. NashiruddinAl-Abani, Tarjamah Riyadhus Shslihin, 

(Jilid I; Surabaya:Duta Ilmu,2006), h.603  
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Maka dari itu dengan terbentuknya organisasi remaja masjid yang turut 

berpartisispasi dengan menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi memajukan dan 

meningkatkan kualitas pembentukan karakter keagamaan pada remaja melalui 

kegiatan-kegiatan yang berbau islami yang pada akhirnya para remaja akan 

merasakan dalam dirinya betapa pentingnya hal-hal tersebut dalam meningkatkan 

keimanannya kepada Allah. Maka dari itu semua kegiatan yang di selenggarakan oleh 

para pengurus remaja masjid harus mengarah dan berlandaskan keagamaan. 

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa remaja  merupakan aset dan penerus 

cita-cita bangsa maupun agama yang sangat berpotensial dalam mengembangkan 

generasi Islam sejak dini. Usaha Pembina remaja masjid dalam menanamkan nilai-

nilai karakter keagamaan pada remaja diharapkan mampu menciptakan generasi 

muda yang berkepribadian islami. 

Menanamkan Nilai-nilai karakter keagamaan  merupakan suatu problem yang 

harus mendapatkan perhatian penuh bila ingin melihat generasi baru yang Tangguh, 

beriman, berakhlak mulia serta bertanggung jawab. Mendidik remaja dengan aksara 

dan jiwa Al-quran, berupa pemahaman, penghayatan, pengamalan Al-quran serta 

kajian-kajian Islami agar generasi Islam menjadi generasi idaman dan harapan di 

masa depan. 

 

 



7 
 

 
 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Peran Pembina Remaja Masjid dalam 

Menanamkan Nilai-nilai karakter Keagamaan pada Remaja” di Masjid Nurul Hidayah 

Kabupaten Sinjai Desa Gareccing. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka dari itu penelitian ini difokuskan pada 

Upaya pembina remaja masjid  dalam menanamkan nilai-nilai karakter keagamaan 

pada remaja di masjid Nurul Hidayah serta factor penghambat dan strategi bagi 

pembina remaja masjid dalam menanamkan nilai-nilai karakter Keagamaan pada 

remaja. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Upaya, upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan  atau strategi 

yang harus dilakukan oleh Pembina Remaja Masjid dalam menanamkan nilai-

nilai karakter  kegamaan pada remaja. 

b. Penanaman nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja merupakan upaya yang 

dilakukan oleh Pembina remaja masjid untuk membimbing dan membentuk 

kepribadian yang Islami dengan tujuan untuk mencegah munculnya 

penyimpangan-penyimpangan dari nilai-nilai moral dan akhlak. 

C. Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang diatas, maka dapat di kemukakan pokok 

masalahnya, yaitu “Bagaimanakah Peran Pembina Remaja Masjid Nurul Hidayah 
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dalam Menanamkan Nilai-nilai karakter Keagamaan pada Remaja” di Kabupaten 

Sinjai Desa Gareccing? 

Dari pokok masalah tersebut peneliti dapat merumuskan sub-sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Pembina Remaja Masjid Nurul 

Hidayah dalam Menanamkan Nilai-nilai karakter keagamaan pada Remaja di 

Desa Gareccing Kabupaten Sinjai? 

2. Apa Faktor penghambat dalam Menanamkan Nilai-nilai karakter Keagamaan 

pada Remaja di Masjid Nurul Hidayah Desa Gareccing Kabupaten Sinjai? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan beberapa literatur yang berkaaitan dengan penelitian, berikut 

buku yang berkaitan dengan objek penelitian. 

1. Buku Karya Ida Umami dengan judul Psikologi Remaja. Buku ini 

menjelaskan tentang Konsep-konsep dasar perkembangan remaja, 

kebutuhan remaja, pertumbuhan fisik remaja, perkembangan emosi 

remaja, perkembangan sosial remaja, perkembangan konsep diri 

remaja,perilaku menyimpang pada remaja, dan Pendidikan bagi karakter 

remaja.
7
 

                                                             
7
Ida Umami, Psikologi Remaja, (Yogyakarta: Idea Press, 2019).   
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2. Buku Karya Aisyah M. Ali dengan judul Pendidikan Karakter Konsep 

dengan Implementasinya. Buku ini menjelaskan tentang Hakikat 

Pendidikan karakter, tujuan dan fungsi Pendidikan karakter, prinsip 

Pendidikan karakter, elemen-elemen karakter serta pembentukan 

karakter.
8
 

Judul yang penulis akan teliti belum pernah di teliti orang lain sebelumnya. 

Karya ilmiah ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di masjid Nurul 

Hidayah kabupaten Sinjai Desa Gareccing.  

Adapun penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini 

dianataranya: 

1. Nur Hasib Muhammad, dengan judul “Pembentukan Karakter Religius 

Melalui kegiatan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 

Batu Malang. Dalam penellitian ini digambarkan tentang strategi dan 

implikasi pembentukan karakter religious pada siswa, khususnya yang 

berkaitan dengan pembentukan karakter siswa melalui kegiatan 

keagamaan.
9
 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasib Muhammad mempunyai 

hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu 

                                                             
8
Aisyah M. Ali, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasinya, (Jakarta: Kencana, 2018). 

9
Nur Hasib Muhammad, Pembentukan Karakter Religius Siswa Melalui Kegiatan Keagamaan 

Di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Batu, Skripsi, ( Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2020)  
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menggambarkan strategi pembentukan karakter remaja. Perbedaanya, 

penulis lebih memfokuskan pada upaya-upaya remaja masjid dalam 

menanamkan nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja. 

2. Hikmah Sisilia Mahfum, dengan judul “Pengaruh Kegiatan Keagamaan 

Terhadap Pembentukan Karakter Keagamaan Peserta Didik di SD Inpres 

Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Dalam penelitian 

ini digambarkan tentang bagaimana gambaran kegiatan keagamaan yang 

dilakukan dan bagaimana pengaruh kegiatan keagamaan terhadap karakter 

siswa.
10

 

3. St. Aisyah, dengan judul “Upaya Guru dalam Membentuk Karakter 

Religius peserta Didik di SDN Kompleks IKIP I Makassar” dalam 

penelitian ini digambarkan tentang bagaimana realitas karakter keagamaan 

yang ada pada siswa serta upaya apa saja yang dilakukan oleh guru dalam 

membentuk karater religious pada siswa.
11

 

 

 

 

                                                             
10

Hikmah Sisilia Mahfum, Pengaruh Kegiatan Keagamaan Terhadap Pembentukan Karakter 

Peserta Didik di SD Inpres Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, Skripsi, (Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruaan, UIN Alauddin Makassar, 2021). 

11
St.Aisyah, Upaya Guru dalam Membentuk Karakter Religius Pesrta Didik di SDN 

Kompleks IKIP I Makassar, Skripsi, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar, 

2019). 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pembina remaja masjid 

dalam menanamkan Nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja di 

masjid Nurul Hidayah kabupaten Sinjai Desa Gareccing 

b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat proses penanaman Nilai-

nilai karakter keagamaan pada Remaja di Masjid Nurul Hidayah 

Kabupaten Sinjai Desa Gareccing. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa yang 

melakukan penelitian terkhususnya terkait dengan penanaman Nilai-

nilai karakter keagamaan pada remaja. Selain dari pada itu penelitian 

ini diharapkan dapat memeberikan sumbangsi dalam rangka 

memeperkaya referensi dalam penelitian ini dimasa yang akan datang 

dan sebagai bahan bacaan. 

b. secara praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berfaedah bagi 

guru bimbingan konseling, masyarakat dan pengurus remaja masjid 

Nurul Hidayah terutama untuk memberikan acuan bagaimana desain 
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model atau struktur penanaman nilai-nilai karakter keagamaan pada 

remaja yang efektif.   
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Peran Pembina  

1. Pengertian Peran 

Peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), peranan ini 

selanjutnya berwujud kegiatan yang merupakan suatu fungsi kepemimpinan yang 

berusaha melaksanakan, menyaksikan sesuatu yang menjadi kepentingan 

bersama. apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan 

dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat 

dipisah-pisahkan karna yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak 

ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan sebagaimana halnya 

dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua artinya itu setiap orang 

mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya.
1
  

Menurut Jozier beberapa peran adalah seperangkat tingkah laku yang 

diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam 

system, peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar 

dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan oleh 

seseorang pada situasi sosial tertentu, ide dasar dari teori peran berasal dari dunia

                                                             
1
Soekanto, Soerjono dan Sulistityowati, Budi, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali 

Press,2013), h. 213 
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teater yang mana actor dan aktris berperan sesuai dengan penontonnya. Suatu 

peran dapat dipelajari individu sebagai suatu pola perilaku Ketika individu 

menduduki sustu peran dalam system social.
1
 

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan atau 

diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai 

peran yang sama. 

Peran merupakan  Action seseorang sesuai dengan kapasitasnya dalam 

status sosial maupun struktur. Sarjono Ari Kunto memberi arti peran bagi peranan 

sebagai perilaku individu atau Lembaga yang mempunyai arti bagi struktur social. 

Secara Etimologis Peran berarti suatu Tindakan yang dilakukan seseorang yang 

menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama terjadinya suatu hal atau 

peristiwa.
2
 

Peran adalah Konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat 

terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat.
3
 

                                                             
1
Johozier Barbara dalam Sugeng Sejati, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, (Yogyakarta: 

Teras,2012), hal 125 

2
W, J, Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, PN Balai Pusat, 2005), h. 

175   

3
Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 212  
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2. Pembina 

Pembina merupakan orang yang memberikan binaan atau didikan pada 

anak, seorang pembina mempunyai tujuan untuk mendidik yaitu membimbing 

anak untuk mencapai kedewasaan pada anak, pembina dalam remaja masjid 

mempunyai fungsi dalam membantu remaja mengenal hambatan-hambatan baik 

yang ada diluar maupun didalam hidupnya dengan melihat dari segi positif dan 

negatifnya sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Pembina dapat 

menguatkan motivasi remaja sehingga dapat mendorong seseorang mengambil 

keputusan yang terbaik agar tujuan dan sasaran hidupnya dapat tercapai. 

Pada hakikatnya pembina merupakan pendamping anak dalam mencapai 

perkembangannya. Usaha yang dilakukan yaitu melalui berbagai cara yang kreatif 

dimana seorang pembina mempertanyakan, merumuskan, mengungkapkan 

problematika dan merefleksikan. Pembina berperan sebagai konselor pada remaja, 

maka dari itu sebagai pemimpin yang memiliki visi, sebagai pemimpin rohani, 

sebagai teman, dan sebagai pendoa syafaat. Dengan demikian pembina dapat 

menghasilkan remaja yang memiliki kualitas pengetahuan firman tuhan yang baik 

dan benar sehingga remaja dapat menjalani kehidupan masa remajanya tanpa 

adanya perubahan perilaku yang menuju ke arah negatif. Dapat dijadikan sebagai 

acuan yang baik bagi pembina remaja selanjutnya dan dapat mendorong orangtua 

melakukan hal yang sama pada remaja saat berada di rumah. Dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri anak remaja saat mengalami perilaku yang 

berbeda dan mereka tahu pada siapa dapat mencurahkan masalah yang sedang 

dihadapinya. 
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Jadi metode pembina dalam remaja masjid adalah suatu cara yang 

diberikan oleh seorang pendidik dalam memberikan pembinaan pada remaja, 

usaha atau berbagai cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki 

oleh seorang pembina.
4
 

B. Remaja Masjid 

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa 

ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak kemasa dewasa 

yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis dan perubahan sosial. Masa 

remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, masa 

remaja dimulai dengan pubertas proses yang mengarah kepada kematangan seksual 

atau fertilasi kemampuan untuk bereproduksi. Masa remaja dimulai pada usia 12-18 

tahun atau awal usia duapuluhan dan masa tersebut membawa peluang untuk tumbuh 

bukan hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam kompetensi, kognitif dan 

psikososial.
5
 

Rentang usia remaja adalah 10 tahun sampai 21 tahun menurut beberapa ahli. 

Fase remaja adalah fase peralihan dari fase anak-anak menuju dewasa. Karakteristik 

yang bisa dilihat adalah adanya banyak perubahan yang terjadi baik itu fisik maupun 

psikis. Perubahan fisik yang dapat dilihat adalah perubahan pada karakteristik seksual 

seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang untuk perempuan sedangkan 

anak laki-laki tumbuhnya kumis jenggot serta perubahan suara yang semakin dalam. 

                                                             
4
Rafy Sapuri, Psikologi Islam (Tuntutan Jiwa Manusia Modern), (Cet I; Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2017), h. 405-407 

5
Wakhidatul Hasanah dkk, ”Peranan Remaja Mesjid Ar-Rahman dalam Pembentukan 

Karakter Remaja yang Religius di Desa Waekasar Kecamatan Waepao Kabupaten Buru”, Jurnal 

Kuttab, Vol 1, No.1  (Januari 2019): h.58. 
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Perubahan mental pun mengalami perkembangan. Pada fase ini pencapaian identitas 

diri sangat menonjol, pemikiran sangat logis, abstrak, dan idealistis. Periode ini 

disebut fase pubertas (puberty) yaitu suatu periode dimana kematangan kerangka atau 

fisik tubuh seperti proporsi tubuh, berat dan tinggi badan mengalami perubahan serta 

kematangan fungsi seksual yang terjadi secara pesat terutama pada awal masa remaja. 

Kebutuhan lain dari remaja dalah teman sebaya, dimana teman sebaya adalah sangat 

pentingbagi remaja untuk mengenal dunia diluar keluarganya. Namun dalam 

interaksinya, remaja sering mengalami tekanan untuk mengikuti teman sebaya atau 

yang disebut konformitas (conformity) yang sangat kuat. Konformitas ada yang 

positif dan negatif. Konformitas muncul ketika individu meniru sikap, atau tingkah 

laku orang lain dikarenakan ada tekanan nyata maupun yang tidak nyata. Perilaku 

remaja yang menyimpang seperti berbuat onar, mencuri dan lain-lain perlu mendapat 

perhatian khusus bagi orangtua, guru dan pemerhati pendidikan. Pertentangan dan 

pemberontakan adalah bagian alamiah dari kebutuhan para remaja untuk menjadi 

dewasa yang mandiri dan peka secara emosional. 

Memasuki masa remaja, seseorang mulai mengalami beberapa perubahan, 

diantaranya adalah perubahan perkembangan kognitif dan sosial dalam diri individu 

yang akan memepengaruhi perilaku, sikap dan nilai-nilai sepanjang masa remaja.
6
 

 Remaja adalah seseorang individu yang baru beranjak selangkah dewasa dan 

baru mengenal mana yang salah dan mana yang benar, mengenal lawan jenis, 

mengenal kehidupan bersosial, mengenal jati diri nya dan menerima apa yang 

dianugerahkan oleh Allah swt pada dirinya dan mampu mengembangkan seluruh 

                                                             
6
Mukhtar, Niken Ardiyanti, dan Ema Sulistyaningsih, Konsep Diri Remaja Menuju Mandiri, 

(Jakarta: Rakasta Samasta, 2003), h.10 
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potensi yang ada dalam dirinya. Usia remaja adalah usia yang paling kritis dalam 

kehidupan seseorang, rentang usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju remaja 

dan akan menentukan kematangan usia remaja. 

 Dilihat dari perkembangan usianya, remaja tingkat SMP dan SMA Merupakan 

remaja awal yang sedang berada di dalam kritis identitas, cenderung mempunyai rasa 

keingintahuan yang tinggi, selalu ingin coba hal-hal baru, mudah terpengaruh dengan 

teman-teman sebayanya (peer groups), dan juga memperluas hubungan antar peribadi 

dan berkomunikasi secara lebih dewasa dengan teman sebaya, baik laki-laki maupun 

perempuan.
7
 

 Lingkungan keluarga merupakan fondasi awal dan yang paling kuat 

pengaruhnya terhadap pendidikan remaja. Hal ini disebabkan karena keluarga 

merupakan lingkungan pertama seorang remaja melakukan interaksi. Dalam hal ini 

orangtualah yang berperan utama memberi pendidikan kepada remaja, keteladanan 

orangtua akan menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan remaja. 

 Oleh karena itu kedudukan orangtua sangat berperan dalam membentuk 

pribadi remaja, baik dan buruknya seorang remaja tergantung dibawah kendali 

orangtuanya. Bambang Mulyono mengatakan bahwa keluarga merupakan kesatuan 

yang terkecil di dalam masyarakat tetapi menempati kedudukan yang primer dan 

fundamental dalam kehidupan manusia. Allah swt telah menjelaskan rumah adalah 

tempat berlindung, yang mencakup anggota keluarga, dari seorang ayah, ibu dan juga 

                                                             
7
Monks, F.J. dan A.M.P Knoers, Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai 

Bagiannya, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 24 
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anak-anak dari keduanya. Kesemuanya hidup dengan kasih sayang dan penuh 

kebahagian. 

 Tanggung jawab kesatuan dan kebersamaan keluarga terletak pada setiap 

individu bagaimanapun juga umurnya di dalam keluarga. Anak yang besar harus 

menyayangi yang kecil dan menghormati yang besar, dan semuanya harus 

menghormati kedua orangtuanya. Pada masa ini orangtua harus menghargai anak-

anaknya yang remaja dan tidak membedakan mereka dengan alasan umur.   

Salah satu periode dalam rentang kehidupan individu adalah masa remaja fase 

ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu 

dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan pada perkembangan masa dewasa 

yang sehat. Masa remaja atau “adoloscence” berasa dari Bahasa latin “adolescare” 

yang berarti “tumbuh” menjadi dewasa dan mencakup kematangan mental, 

emosional, agama, fisik dan sosial.  

Psikolog G. Stanley Hall “adolescence is a time of storm and stress” artinya 

remaja adalah masa yang penuh dengan badai dan tekanan jiwa yaitu masa dimana 

terajdi perubahan besar baik secara fisik, intelektual, dan emosional pada seseorang 

yang dapat menyebabkan kesedihan dan kebimbangan yang dapat menimbulkan 

konflik dalam diri seseorang yang terkadang di picu dari faktor keluarga maupun 

lingkungan sosialnya. 

Di dalam Islam usia remaja adalah usia yang paling dibanggakan, bukan 

hanya memperhatikan pertumbuhan, perkembangan serta perubahan biologis remaja 

saja, namun hal yang lebih penting adalah mempersiapakan remaja menjadi generasi 

yang paham dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhak, iman dan pengetahuan. 
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Remaja harus sadar dan tau bahwa Ketika terjadi perubahan hormon dan fisik bukan 

berarti bebas melakukan apa saja yang orang dewasa lakukan. Seperti halnya pada 

saat ini kita ketahui teknologi sudah semakin canggih dan berkembang sehingga teori 

perkembangan dari bangsa barat mudah masuk dan mempengaruhi para remaja 

sekarang. Teori perkembangan remaja dari non muslim yang mengajarkan bahwa 

tugas perkembangan remaja salah satunya adalah memperkenalkan bagaimana etika 

dalam berhubungan seks, dimana seolah-olah Ketika anak beranjak usia remaja 

mereka boleh melakukan hubungan seks dengan bebas tentu hal ini sangat 

bertentangan dengan syariat islam dan pada saat ini konsep seperti ini mulai meracuni 

remaja kita di Indonesia.
1
 

Penyesuaian diri pada remaja merupakan kemampuan untuk membuat rencana 

dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa bertahan dan 

mengatasi segala bentuk konflik, kesulitan dan frustasi-frustasi secara efisien serta 

memiliki penguasaaan dan kematangan emosional. Dengan penyesuaian diri tersebut, 

diharapkan remaja mampu menjalani kehidupan yang lebih baik, terhindar dari 

permasalahan dan lebih siap menghadapi perubahan. Upaya yang dilakukan remaja 

dalam menemukan jadi dirinya seringkali dilakukan dengan jalan membentuk citra 

atau image tentang diri remaja itu sendiri. Wujud dari citra itu terakumulasi dalam 

suatu konsep gambaran tentang bagaimana setiap remaja mampu mempersepsi diri. 

Keseluruhan gambaran diri, perasaan, keyakinan dan nilai-nilai yang berhubungan 

dengan dirinya.  

                                                             
1
Miftahul Jannah, “Remaja dan Tugas-tugas Pengembangannya dalam Islam”, Jurnal 

Psikoslamedia 1, no. 1 (April 2016): h. 244-245. 
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Konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkah laku 

seseorang. Bagaimana seseorang memandang dirinya akan tercermin dari keseluruhan 

perilakunya. Artinya, perilaku individu akan selaras dengan cara individu 

memandang dengan dirinya sendiri. Jika individu memandang dirinya sebagai orang 

yang tidak mempunyai cukup kemampuan untuk melakukan suatu tugas, maka 

seluruh perilakunya akan menghadapi, bukan menghindari tidak menyerah pada rasa 

tidak berdaya atau putus asa. Adversity quotient yang dimaksudkan disini adalah 

ketangguhan, ketenangan dalam menghadapi masalah dan dapat mencari alternatif 

solusi dari setiap-setiap masalah. 

Dengan demikian berdasarkan paparan realita konsep tentang remaja dan 

proses perkembangan remaja yang menuntut adanya penyesuaian diri dlam menapaki 

proses perkembangannya guna terpenuhinya tugas-tugas tersebut tanpa mengalami 

hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan.
2
 

 Remaja masjid merupakan suatu organisasi atau perkumpulan para remaja 

yang menggunakan masjid sebagai tempat dalam melakukan aktivitas-aktivitas 

islamiyah. Dalam buku panduan Remaja masjid dijelaskan “bahwa remaja masjid 

adalah suatu kelompok atau perkumpulan para remaja atau pemuda yang berhimpun 

dalam satu tempat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang di tujukan untuk 

memakmurkan masjid”.
3
 Oleh karena itu remaja masjid sebagai wadah yang 

sangatlah berperan penting dalam menciptakan generasi Islam dan pembentukan 

karakter beragama bagi remaja. Dengan adanya remaja masjid yang turut berjuang 

                                                             
2
Khoirul Bariyyah Hidayati dkk, “Konsep Diri Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada 

Remaja” , Jurnal Psikologi Indonesia, Vol 5, No. 02 (Mei 2016), h. 137-144 

3
Umar Jaeni, Panduan Remaja Masjid (Surabaya: CV. Alfa Surya Grafika, 2003), h. 4 
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menyumbang tenaga dan pikirannya untuk memajukan kualitas agama Islam yang 

dimiliki masyarakat terkhususnya bagi para remaja dengan mengadakan kegiatan-

kegiatan yang bersifat Islami dan mampu membentuk karakter Islami pada 

masyarakat. 

 Dalam kehidupan bermasyarakat keaktifan beribadah sangat diperlukan, 

melihat kondisi sekarang kehidupan beragama di masyarakat cenderung dipengaruhi 

oleh factor lingkungan, teknologi, dan kondisi kejiwaan masyarakat, bisa dikatakan 

jika lingkungan masyarakatnya agamis dan bergaul dengan orang-orang yang 

memegang teguh keimanan maka kondisi agamanya akan baik-baik saja begitupun 

sebaliknya dan jika pandai dalam mempergunakan tekhnologi dengan baik atau untuk 

hal-hal yang positif maka akan berdampak baik bagi diri sendiri seperti sosial media 

dan lain-lain. Maka dari itu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh 

remaja masjid diharapakan dapat mendorong masyarakat aktif dalam beribadah serta 

dapat mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan yang sesuai dengan 

ajaran Islam dan tentunya bisa membantu membentuk karakter para remaja sehingga 

menjadi penerus bangsa yang islami berjiwa keagamaan.
4
 

1. Tujuan remaja masjid 

Kita ketahui bahwa dalam suatu organisasi pasti mempunyai tujuan 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Seperti halnya dengan Remaja 

masjid yang mempunyai tujuan untuk memakmurkan masjid dengan 

mengajak masyarakat setempat terkhususnya para remaja-remaja untuk 

                                                             
4
Wakhidatul Hasanah dkk, ”Peranan Mesjid Ar-Rahman dalam Pembentukan Karakter 

Remaja yang Religius di Desa Waekasar Kecamatan Waepao Kabupaten Buru”,Jurnal Kuttab, Vol 1, 

No 1 (Januari 2019): h.58. 
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meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan syar‟i seperti kajian rutin, 

pengajian, jumat bersih (bakti sosial) dan seluruh kegiatan-kegiatan positif 

juga sebagai alat atau wadah untuk mencapai tujuan dakwah.
5
 

Keberadaan remaja masjid sangat penting karena dipandang memiliki 

posisi yang sangat strategis untuk pembinaan remaja muslim disekitarnya, 

sebab remaja masjid merupakan sekelompok orang yang dianggap profesional 

dan mampu menjadi generasi harapan, baik menjadi harapan keluarga, 

masyarakat, agama, bangsa dan juga negara. 

2. Peran dan fungsi remaja masjid  

Memakmurkan masjid merupakan salah satu bentuk upaya dalam 

mendekatkan diri kepada Allah SWT yang merupakan hal paling utama.
6
 

Memakmurkan masjid mempunyai arti yang sangat luas, yaitu 

penyelenggaraan berbagai macam kegiatan yang bernilai ibadah mahdhah 

(perbuatan atau perilaku yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya) 

hubungan dengan Allah (Hablun minallah), maupun hubungan dengan sesama 

manusia (hablun minan nass) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan, kecerdasan, dan kesejahteran bagi jasmani, rohani, 

ekonomi maupun sosial.
7
 

                                                             
5
Umar Jaeni, Panduan Remaja Mesjid, (Surabaya: CV. Alfa Surya Grafika, 2003), h. 71 

6
Mustova Budiman, Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan Masjid dan 

Potensi Masjid (Solo: Ziyad Visi Media ,2007), h. 18  

7
Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, “Meningkatkan Peran dan Fungsi Masjid dalam Dakwah 

dan Pembinaan Masyarakat Madani Beriman dan Bertakwa” Jurnal Ulama, (Jogjakarta: Kencana 

2010), h. 16  
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 Adapun peran dan fungsi remaja masjid sebagai berikut 

a. Memakmurkan masjid 

Remaja masjid adalah organisasi yang berhubungan dengan masjid. 

Dimana para anggotanya harus aktif datang ke masjid, dengan tujuan 

untuk melaksanakan sholat berjamaah Bersama dengan masyarakat 

yang lain, perlu kita ketahui bahwa shalat berjamaah merupakan hal 

penting atau indikator utama dalam hal memakmurkan masjid. Diluar 

dari pada itu kedatangan orang-orang kemasjid akan memudahkan 

para pengurus masjid dalam memberikan informasi, serta dapat 

melakukan koordinasi dan mengatur cara untuk melaksanakan 

aktivitas pembinaan karakter remaja yang telah di rencanakan. Dalam 

mengajak para masyarakat untuk memakmurkan masjid tentunya 

diperlukan kesabaran yang extra, pengurus harus memberikan contoh 

yang baik dengan sering datang ke masjid juga melakukan kegiatan-

kegiatan keislaman, seperti: 

1) Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memajukan atau 

meningkatkan kualitas Iman Masyarakat sekitar. 

2) pembinaan karakter Remaja Muslim. 

3) melakukan pengajian rutin 

4) mengadakan pelatihan-pelatihan syi‟ar dan dakwah. 

5) mengadakan pelatihan kesenian seperti (pelatihan, seni baca Al-

Quran, belajar sholawat, kaligrafi dan lain-lain.) 

  Remaja masjid merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat 

mendukung bagi kesejahteraan masjid, sekaligus juga menjadi objek dakwah 



23 
 

 
 

(mad‟u) yang paling utama. Oleh karena itu para remaja harus dibina secara 

bertahap dan berkesinambungan, agar mampu menjadi generasi yang beriman, 

berilmu dan beramal shaleh. Selain itu mereka juga harus meiliki ilmu 

pengetahuan yang luas serta memiliki skill atau keterampilan yng dapat 

diandalkan. 

b. Kaderisasi Umat 

Kader adalah proses kegiatan yanag dilakukan untuk memperoleh 

kader-kader yang siap mengembang amanah dan tanggung jawab 

dalam suatu organisasi. Pengkaderan anggota remaja masjid dapat 

dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengkaderan 

secara langsung dapat dilakukan melalui Pendidikan dan pelatihan 

yang terstruktur, sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan 

melalui kepengurusan, kepanitian dan aktivitas organisasi lainnya. 

Sebagai wadah generasi Islam, remaja masjid berusaha untuk 

melahirkan kaderisasi yang cerdas dengan membekali mereka dengan  

berbagai kemampuan yang memadai, baik kemampuan teknis 

operasioal ( technical skill), kemampuan berdakwah, kemampuan 

mengatur orang (human skill), maupun dalam Menyusun konsep 

(conseptional skill), sehingga manfaat yang di peroleh dari 

pengkaderan bisa membentuk kader-kader remaja masjid yang siap 

pakai yaitu kader-kader yang beriman, professional, aktivis Islam yang 

terampil, orang yang bermotivasi tinggi, yang dapat menghadirkan 
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calon pemimpin yang memiliki sikap percaya diri dan kemampuan 

dalam meneruskan visi misi organisasi.
8
 

3. Kiprah remaja masjid 

Kegiatan-kegiatan remaja masjid tidak hanya bermanfaat untuk 

kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas 

terutama para remaja umumnya. di dalam masyarakat, remaja masjid 

mempunyai kedudukan yang penting berbeda dengan remaja lainnya. Mereka 

mempunyai sebuah status dengan harapan mereka mampu menjaga citra 

masjid dan anam baik umat Islam. Mereka semestinya menjadi suri tauladan 

dan contoh bagi remaja-remaja lainnya, dengan harapan mereka dapat 

membantu memecahkan berbagai problematika yang terjadi di linkungan 

masyarakat nya. 

Ketika para remaja menghadapi problem, dari tingkat kenakalan 

hingga karakter yang kurang baik sekalipun, remaja masjid dapat 

menunjukkan kiprah nya melalui berbagai kegiatan. Jika kegiatan yang 

ditawarkan dapat menarik perhatian dan simpatik, masyarakat maka mereka 

akan mudah diajak untuk datang ke masjid dan mengikuti segala kegiatan-

kegiatan yang ada dimasjid. Dengan demikian kiprah remaja masjid akan 

terasa bermanfaat dan hasilnya manakala mereka betul-betul aktif dalam 

melakukan berbagai kegiatan positif baik dilaksanakan di masjid maupun 

didalam lingkungan masyarakat. Hal inilah yang membuktikan bahwa remaja 

masjid peka dan peduli terhadap problematika yang terjadi dimasyarakat, 

                                                             
8
Siswanto, Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005), 

h. 69  
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sehingga keberadaannya benar-benar memberi arti dan manfaat bagi dirinya 

sendiri, dan juga masyarakat. Disamping itu citra masjid pun akan menjadi 

baik kedepannya dan masyarakat akan semakin Makmur.
9
 

4. Dasar hukum pembetukan remaja masjid 

Dengan adanya remaja masjid yang turut serta menyumbangkan 

tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan dan memajukan kualitas agama 

Islam yang dimiliki oleh masyarakat dengan melakasanakan berbagai 

kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah seperti: diba‟iyah, yasin tahlil, 

pengajian rutin, santunan anak yatim, pelatian syiar dan dakwah. maka dari itu 

lambat laun masyarakat akan merasakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut 

dapat mendekatkan diri kepada Allah. 

Dalam UU No. 2/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

tercantum pengertian Pendidikan: Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga 

memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan atau skill yang diperlukan oleh 

diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.
10

 

Dalam UU No.2/2003 bab VI pasal 13 yang berisi tentang sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa jalur Pendidikan terdiri atas: 

                                                             
9
Moh, Ayub. Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus (Jakarta: Gema 

Insani, 1996), h. 156-157 

10
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 2  
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Pendidikan formal, Pendidikan informal, Pendidikan non formal.
11

 Adapun 

yang dimaksud Pendidikan formal adalah Pendidikan yang berlangsung di 

sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan 

berkesinambungan. Pendidikan informal adalah Pendidikan dengan jalur 

keluarga dan juga lingkungan. Sedangkan Pendidikan non formal adalah 

bentuk Pendidikan yang di laksanakan dengan sengaja, tertib, teratur dan 

terencana yang dilakukan diluar kegiatan persekolahan, dengan waktu yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi.  

Dapat kita lihat bahwa organisasi remaja masjid dapat dikategorikan 

sebagai Pendidikan keagamaan yang dilakukan diluar sekolah yang senantiasa 

menanamkan karakter keagamaan, akhlak yang mulia juga meningkatkan 

pengetahuan keagamaan. 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 6/2003 bab 

VI pasal 30 menjelaskan bahwa Pendidikan Keagamaan berfungsi untuk 

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mampu 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya.
12

 Oleh karena itu 

Pendidikan keagamaan merupakan indikator utama yang harus ada dalam 

tatanan kehidupan masyarakat. 

C.  Karakter Keagamaan 

1. pengertian karakter 

                                                             
11

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, h.9 

12
Udang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 14 
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Karakter berasal dari Bahasa latin “kharakter”, “kharassein”, “kharax” 

dalam Bahasa inggris yaitu character dan Indonesia “karakter”, sedangkan 

dalam Bahasa Yunani adalah Character, dari kata charassein yang berarti 

membuat tajam.
13

  

Istilah karakter dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika, 

akhlak, dan atau nilai dan berkaitan kekuatan moral, berkonotasi positif bukan 

netral sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

universal meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan 

dengan Tuhan, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan 

lingkungannya yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan perkataan dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tatakrama, budaya, dan 

adat istiadat.  

Ahmad Amin menjadikan kehendak (niat) sebagai awal terjadinya 

akhlak (karakter) pada diri seseorang, jika kehendak itu diwujudkan dalam 

bentuk pembiasaan sikap dan perilaku.  Karakter seperti juga kualitas diri 

yang lainnya, tidak berkembang dengan sendirinya. Perkembangan karakter 

pada setiap individu bersumber dan dipengaruhi oleh faktor bawaan (nature) 

dan faktor lingkungan (nurture). Menurut ahli psikilogi perkembangan, setiap 

manusia memiliki potensi bawaaan yang akan termanifestasi setelah dia 

dilahirkan, termasuk potensi yang terkait dengan karakter atau nilai-nilai 

kebajikan. 

                                                             
13

Abdul Majid & Dian Andayani, Pendiddikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2012), h. 11 
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Karakter atau akhlak mulia dalam perspektif Islam merupakan buah 

yang dihasilkan dari proses penerapan syariah (ibadah dan muamalah) yang 

dilandasi oleh pondasi aqidah yang kokoh. Ibarat bangunan, karakter 

merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah pondasi dan 

bangunannya kuat. Jadi , tidak mungkin karakter mulia akan terwujud pada 

diri seseorang jika iyah tidak memiliki aqidah dan syariah yang benar. Aqidah 

yang benar terefleksi pada sikap dan perilaku sehari-hari. Sebagai contoh, 

orang yang memiliki iman yang benar kepada Allah iyah akan selalu 

mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Artinya, 

iyah akan selalu berbuat yang baik dan menjauhi perbuatan buruk. Iman 

kepada yang lain (malaikat, kitab, dan seterusnya) akan menjadikan sikap dan 

perilakunya terarah dan terkendali, sehingga akan mewujudkan karakter 

mulia. 

Menurut kamus Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat, 

watak, sifat-sifat kejiwaan, perilaku atau akhlak, budi pekerti yang menjadi 

pembeda antara seseorang dengan orang lain.
14

 Sementara dalam kamus 

sosisologi, karakter dapat diartikan sebagai ciri-ciri yang khusus dari struktur 

dasar kepribadian seseorang.
15

 

Karakter juga dapat diartikan sebagai cara untuk berpikir dan 

berperilaku tiap individu untuk hidup dan bersosialisasi, baik dalam lingkup 

keluarga, sekolah, masarakat dan negara. Individu yang berkarakter baik 

adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap 

                                                             
14

Ira M. Lapindus, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 445  

15
Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta Rajawali Pers, 1993), h. 74  
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mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya.
16

 Islam sebagai 

agama yang sarat dengan nilai-nilai spiritualitas memiliki jejak pendidikan 

karakter yang jelas dan sistematis. 

Zubaedi mengemukakan bahwa karakter dapat didefenisikan sebagai 

struktur dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi tanda 

yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lainnya.
17

 

Suyanto dan Mansur Muslich menyatakan bahwa karakter yaitu cara 

berfikir dan berperilaku seseorang yang telah melekat dan  menjadi ciri khas 

dari tiap individu untuk menjalani kehidupan dan bekerjasama, baik dalam 

lingkungan keluarga, masyarakat dan negara.
18

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa 

karakter adalah sebuah ciri khas yang ada pada diri sesorang yang dilihat dari 

perilakunya yang menjadi pembeda utama dengan orang lain. 

Watak dan karakter adalah dua hal yang sangat sulit dibedakan. dalam 

watak terdapat beberapa komponen yaitu sifat, sikap, dan tempramen.  Watak 

adalah struktur batin manusia yang dapat kita lihat dengan kelakuan dan 

perbuatannya, yang tertentu dan tetap.
19

 

                                                             
16

Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya 2012), h. 41  

17
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Dunia Pendidikan 

(Jakarta: Kencana, 2012),h. 9  

18
Mansur Muslich, Pendidikan Krakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 70  

19
Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press 1990), h. 145  
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Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah karakter, 

diantaranya yaitu: 

a. Karakter, watak atau sifat adalah fitrah yang ada pada diri manusia 

yang terikat dengan nilai hukum dan ketentuan tuhan yang telah ada 

dalam diri seseorang sejak lahir.
20

  

b. Tabiat, adalah sifat, kelakuan, perangai, kejiwaan seseorang yang bisa 

berubah-ubah kapan pun karena dipengaruhi oleh interkasi sosial dan 

kondisi kejiwaan. Sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia yang 

dikehendaki tanpa diupayakan.
21

 

c. Adat, adalah sifat dalam diri yang dibentuk oleh manusia melalui 

kebiasaan yakni berdasarkan keinginan. 

d. Kepribadian, adalah tingkah laku atau perangai sebagai hasil didikan 

baik secara klasikal atau non formal yang bersifat tidak abadi karena 

selalu dipengaruhi oleh lingkungan.
22

 

e. Moral adalah ajaran tentang budi pekerti, mulia, ajaran, kesusilaan. 

Moralitas adat istiadat, sopan santun dan perilaku.
23

 

Istilah karakter dan kepribadian (personality) dalam pengertiannya 

memiliki kesamaan dan hampir tidak bisa di bedakan, karena keduanya 

memiliki makna yang sama yaitu ciri khas atau khusus yang dimiliki 
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seseorang. Kata kepribadian berasal dari kata personality (bahas inggris) yang 

berasal dari kata persona (Bahasa latin) yang berarti kedok atau topeng.
24

 

Menurut Imam Ghazali karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu 

spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang telah menyatu 

dalam diri manusia sehingga Ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. 

Pendidikan islam pada intinya adalah wahana pembentukan manusia yang 

bermoralitas tinggi. Di dalam ajaran Islam, moral atau akhlak tidak dapat 

dipisahkan dari keimanan. Keimanan merupakan pengakuan dari hati. Akhlak 

adalah pantulan iman yang berupa perilaku, ucapan, dan sikap atau dengan 

kata lain akhlak adalah amal saleh. Iman adalah maknawi (abstrak) sedangkan 

akhlak adalah bukti keimanan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan 

kesadaran dan karena Allah semata. 

Maka dari itu dengan massifnya pengaruh budaya global, maka 

penting untuk pembangunan karakter manusia indonesia yang berpijak kepada 

kahzanah nilai-nilai kebudayaan yang dimilikinya. Juga telah dikemukakan 

bahwa kini kebudayaan memiliki reduksi makna, bahkan ada gejala 

dipisahkan dari pendidikan.  

Pendidikan karakter perlu dilakukan sejak usia dini. Erik Erikson yang 

terkenal dengan teori Psychososial Development juga menyatakan hal yang 

sama. Erikson menyebutkan bahwa anak adalah gambaran awal manusia 

menjadi manusia, yaitu masa disaat kebajikan berkembang secara perlahan 

tapi pasti. Jika dasar-dasar kebajikan gagal ditanamkan pada anak usia dini, 
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dia kan menjadi anak remaja bahkan dewasa yang tidak memiliki nilai-nilai 

kebajikan. Selanjutnya hurlock menyatakan bahwa usia dua tahun pertama 

kehidupan adalah masa kritis terhadap pembentukan pola penyesuaian 

personal dan social. Oleh karena itu bagi seorang anak keluarga merupakan 

tempat pertama dan berperan penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

Selain psikolog, para sosiolog juga menyakini bahwa keluarga 

memiliki peran penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa, sehingga 

mereka berteori bahwa keluarga adalah unit yang penting sekali masyarakat, 

sehingga jika keluarga-keluarga adalah pondasi masyarakat lemah, maka 

masyarakat pun akan lemah. Oleh karena itu para sosiolog menyakini bahwa 

berbagai masalah masyarakat, seperti kejahatan seksual, kenakalan remaja, 

kekerasan yang merajalela, serta segala macma kebbobrokan dimasyarakat 

merupakan akibat dari lemahnya intuisi keluarga. Apabila keluarga gagal 

untuk mengajarkan kejujuran, semangat, kinginan untuk menjadi yang 

terbaik,dan kemampuan-kemampuan dasar maka akan sulit sekali bagi intuisi-

intuisi lain untuk memperbaiki kegagalan itu. Aspek penting dalam 

penanaman karakter anak  adalah terpenuhinya tiga kebutuhan dasar anak, 

yaitu maternal bonding, rasa aman, dan stimulasi fisik dan mental. Maternal 

bonding (kedekatan psikologis dengan ibunya) merupakan dasar penting 

dalam pembentukan karakter anak karena aspek ini berperan dalam 

pembentukan dasar kepercayaan kepada orang lain (trust) pada anak. 

Kelekatan ini akan membuat anak merasa aman diperhatikan sehingga 
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menumbuhkan rasa percaya diri. Artinya ikatan emosional antara ibu dan anak 

di usia awal dapat membentuk karakter atau kepribadian yang baik pada anak. 

Kebutuhan akan rasa aman yaitu kebutuhan anak akan lingkungan 

yang stabil dan aman. Kebutuhan ini penting bagi pembentukan karakter anak 

karena lingkungan yang berubah-ubah akan membahayakan 

perkembangannya. Kebutuhan akan stimulasi fisik dan mental juga 

merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter anak. Tentu saja hal 

ini membutuhkan perhatian yang besar dari orangtua dan reaksi timbal balik 

antara ibu dan anaknya. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai 

kebajikan  pada anak sangat bergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan 

orang tua pada anaknya, pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi 

antara anak dan orangtua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (makan, 

minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih 

sayang dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku 

dimasyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. 

Oleh karena itu dapat dipahami bahwasanya Pendidikan karakter ialah 

upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang untuk mengajarkan nilai-nilai 

kepada orang lain. Dan individu yang berkarakter baik ialah individu yang 

berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Allah sebagai sang Khaliq, 

serta kepada dirinya, orang lain, dan lingkungan.
25

 

                                                             
25

Saepuddin, Konsep Pendidikan Karakter dan Urgensinya dalam Pembentukan Pribadi 

Muslim Menurut Iman Al-Ghazali, (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahaman Press, 2019), h. 26-27 



34 
 

 
 

 Karakter keagamaan adalah usaha yang terwujud sebagai hasil suatu 

Tindakan dengan sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, bersikap toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lainnya dan 

menjunjung tinggi hidup rukun dengan masyarakat yang berbeda agama.
26

 

2. Macam-Macam Penanaman Nilai-nilai Karakter Keagamaan 

Nilai-nilai Keagamaan merupakan pembantukan karakter yang sangat 

penting artinya manusia yang berkarakter adalah manusia yang beragama.
27

 

Pembentukan karakter yang bernilai keagamaan terhadap remaja sangat 

penting juga berpengaruh dalam hal memantapkan etos kerja dan etos ilmiah 

bagi tenaga kependidikan disekolah-sekolah. 

 Adapun Nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam diri remaja yaitu: 

a. Nilai Ibadah 

Ibadah merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa arab, 

yaitu dari masdar‟abada yang berarti penyembahan. Sedangkan secara 

istilah berarti khidmat kepada tuhn, taat mengerjakan perintah-Nya 

dan menjauhi larangan-Nya. Jadi ibadah adalah ketaatan manusia 

kepada Tuhan yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari 

misalnya sholat, zakat, dan lain sebagainya. 

 Allah swt Berfirman dalam QS. Al-Zariyat/51/56: 

نسَ إِلاَّ ليَِ عۡبُدُونِ   وَمَا خَلَقۡتُ ٱلِۡۡنَّ وَٱلِۡۡ
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Terjemahnya: 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepadaku”.
28

 

Dalam Islam terdapat dua bentuk nilai ibadah yaitu, ibadah mahdoh 

(hubungan langsung dengan Allah). Dan ibadah ghairu mahdoh hubungan 

dengan sesama manusia. Keduanya bertujuan untuk mencari ridho Allah. 

Nilai ibadah bukan hanya berpusat pada nilai moral saja akan tetapi sekaligus 

didalamnya terdapat unsur benar atau tidak benar menurut sudut pandang 

theologis. yang artinya beribadah kepada tuhan adalah baik sekaligus benar.
29

 

Oleh karena itu ibadah yang dimaksud adalah pengabdian ritual 

sebagaimana yang diperintahkan dan diatur di dalam Al-quran dan sunnah. 

Aspek ibadah disamping bermanfaat bagi kehidupan duniawi, tetapi ang 

terpenting adalah sebagai bukti dari ketaatan manusiawi memenuhi perintah-

perintah Allah. 

b. Nilai jihad (ruhul jihad) 

Ruhul jihad artinya adalah jiwa yang mendorong manusia untuk 

bekerja dan berjuang dengan sungguh-sungguh. Ruhul jihad ini didasari 

adanya tujuan hidup manusia yaitu hablunmminallah (hubungan manusia 

dengan Allah) dan hablumminannas (hubungan manusia dengan manusia) dan 

hablumminal alam (hubungan manusia dengan alam. Dengan adanya 
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komitmen Ruhul Jihad, maka aktualisasi diri dan unjuk kerja selalu didasari 

sikap berjuang dan ikhtiar dengan bersungguh-sungguh.
30

 

c. Nilai Akhlak dan Kedisiplinan 

Akhlak merupakan bentuk jama dari Khuluq, artinya perangai, 

tabiat,rasa malu, dan adat kebiasaan. Menurut Quraish Shihab, “ kata 

Akhlak walaupun dari bahasa arab yang biasa diartikan tabiat, perangai, 

kebiasaan, bahkan agama, namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam 

al-Quran. Yang terdapat dalam al-Quran adalah kata  khuluq, yang 

merupakan bentuk mufrad dari kata akhlak. 

Sementara dari tinjaun terminologis, terdapat berbagai pengertian 

dikutip oleh Zahruddin AR dan Hasanuddin Sinaga, memebrikan arti 

akhlak adalah kesadaran jiwa seseorang  yang mendorongnya melakukan 

perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran (lebih dulu). 

Sementara Bachtiar Afandie, menyatakan bahawa akhlak ukuran segala 

perbuatan manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang tidak 

baik, benar dan tidak benar, serta halal dan haram. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akhlak 

adalah keadaan jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan tanpa melalui 

pemikiran dan pertimbangan yang diterapkan dalam perilaku sehari-hari. 

Berarti akhlak adalah cerminan keadaan jiwa seseorang. Apabila 

akhlaknya buruk maka buruk juga jiwanya. 
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Sedangkan kedisiplinan itu termanifestikan dalam kebiasaan manusia 

ketika melaksanakan ibadan rutin setiap hari. Semua agama akan 

mengajarkan suatu amalan yang dilakukan sebagai rutinitas penganutnya 

yang merupakan sarana hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya. 

Dab itu terjadwal secara rapi. Apabila manusia melaksanakan ibadah 

dengan tepat waktu, maka secara otomatis tertanam nilai kedisiplinan 

dalam diri orang tersebut. 

d. Nilai Keteladanan 

  Keteladanan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia 

pendidikan. Nilai keteladanan itu tercermin dari ustadz atau kyai. Ustadz 

atau kyai diharapkan mampu dijadikan sebagai teladan bagi setiap 

jamaahnya. Dalam menciptkan kondisi religius, keteladanan merupakan 

faktor utama penggerak motivasi setiap jamaah. 

e. Nilai Amanah dan Ikhlas 

 Secara etimologi amanah artinya dapat dipercaya. Dalam konsep 

kepemimpinan amanah disebut juga dengan tanggung jawab. Sedangkan 

dalam konteks pendidikan, nilai amanah harus dipegang oleh seluruh 

pengelola lembaga pendidikan, guru, staf maupun komite dilembaga 

tersebut. 

Nilai amanah harus diinterealisasikan pada setiap jamaah melaui 

berbagai kegiatan keagamaan. Apabila sudah diinterealisasikan dengan 

baik, maka akan membentuk karakter jamaah yang jujur dan dapat 

dipercaya. Selain itu dapat terbangun budaya religius, yaitu melekatnya 

nilai amanah dalam diri jamaah seakalian. 
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Nilai yang tidak pentingnya adalah nilai ikhlas. Kata ikhlas berasal 

dari bahasa arab aitu khalasa yang berarti membersihkan dari kotoran. 

Secara umum, ikhlas berarti hilangnya rasa pamrih atas segala sesuatu 

yang diperbuat. Menurut Dzun Alnun Al-misri sebagaimana dikutip oleh 

supiana mengatakan ada tiga ciri orang yang ikhlas yaitu seimbang sikap 

dalam menerima pujian dan celaan orang, lupa melihat perbuatan dirinya, 

dan lupa menuntut balasan di akhirat kelak. Jadi dapat dikatakan bahwa 

ikhlas merupakan keadaan yang sama dari sisi batin dan sisi lahir. Dengan 

kata lain ikhlas adalah beramal semata-mata hanya mengharapkan ridho 

Allah. 

3. Nilai-nilai karakter Keagamaan 

Dalam berbagai hal, kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang 

yang didasari oleh kesadaran dan pemahaman akan menjadikan karakter 

seseorang. Adapun gen hanya merupakan salah satu factor penentu saja. 

Dalam pembentukan karakter orang tua lah yang memiliki andil besar dalam 

membentuk karakter anaknya karena orangtua lah yang memberi peran berarti 

dalam kehidupan anak.
31

 

Manusia pada dasarnya memiliki dua potensi yakni baik atau buruk. 

dijelaskan dengan istilah jujur fujur (celaka) dan taqwa (takut kepada Allah). 

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS.As-Syams/91/8: 

هَا   فَأَلۡۡمََهَا فُجُورَىَا وَتَ قۡوَى ٰ
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Terjemahnya: 

maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya.
32

 

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dapat dipahamai bahwa setiap 

orang memiliki potensi untuk menjadi hamba yang baik dan buruk, 

menjalankan perintah-perintahnya atau melanggar larangan-larangannya, 

menjadi orang yang beriman atau kafir, mukmin atau syirik.
33

 

Al-Ghazali menekankan pentingnya penanaman Nilai-nilai karakter. 

Dengan adanya Pendidikan karakter yang baik maka orang tua sudah mampu 

mengarahkan anak-anaknya untuk hidup sesuai jalan yang lurus . begitupun 

sebaliknya jika anak mendapatakan Pendidikan yang buruk akan membuat 

karakter anak menjadi tidak baik dan berpikiran tidak logis sehingga sulit 

membawa mereka menuju jalan yang benar.
34

 

4. Fungsi Penanaman Nilai-nilai karakter Keagamaan pada remaja 

Fungsi Penanaman Nilai-nilai karakter itu dapat dicapai apabila 

Pendidikan karakter di lakukan secara benar dan menggunakan media yang 

tepat. Dalam proses penanaman nilai-nilai karakter keagamaan, remaja masjid 

tidak hanya terpusat pada ilmu pengetahuan saja tetapi seharusnya 
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mengajarkan secara menyeluruh yang mencakup beberapa aspek akidah dan 

tata moral. 

Zubaedi berpendapat bahwa Penanaman Nilai-nilai karakter memiliki 

tiga fungsi utama yaitu: 

a. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi remaja, agar mereka 

memiliki pola pemikiran yang baik, dan berperilaku baik yang sesuai 

dengan kaidah Pancasila. 

b. Fungsi perbaikan dan penguatan, yaitu dimana peran keluarga, 

masyarakat dan pemerintah sangat di harapkan dalam pengembangan 

potensi warga negara terkhususnya para remaja agar dimasa depan 

pemikiran dan karakter anak-anak semakin maju dan positif. 

c. Fungsi penyaringan, dimana remaja mampu memilah budaya sendiri 

dan menyaring budaya bangsa lain yang dianggap tidak sesuai dengan 

ciri khas budaya dan karakter bangsa Indonesia yang bermartabat.
35

 

Fungsi penanaman nilai-nilai karakter keagamaan lain adalah 

mengembangkan potensi dasar agar berjiwa pemimpin, berhati bersih, 

berperilaku baik, serta berpikiran positif sehingga dapat memperkuat dan 

membangun bangsa yang berwawasan multicultural dan meningkatkan 

peradaban bangsa yang komperatif dalam pergaulan dunia.
36

  

5. Tujuan Penanaman Nilai-nilai karakter Keagamaan 
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Tujuan dari Penanaman nilai-nilai karakter keagamaan adalah untuk 

mengembalikan fitrah dan nilai-nilai islami yang memang hendak diwujudkan 

dalam pribadi manusia yang diikhtiarkan melalui proses yang terminal pada 

hasil produk yang berkepribadian islami, beriman, bertakwa, dan berilmu 

pengetahuan yang mampu membawa dirinya menjadi hamba Allah yang taat. 

Penanaman nilai karakter adalah proses penananaman nilai dalam diri 

seseorang dan pembaharuan tata kehidupan dan membuat remaja lebih 

tanggap terhadap rangsangan sosial yang secara alami memang sudah ada. 

Jika karakter di bentuk secara terus- menerus dalam diri remaja maka akan 

lahir penerus bangsa dengan jiwa-jiwa Tangguh, kompetitif, berahlak mulia, 

bermoral, bertoleransi, bergotong royong, bertanggung jawab, berjiwa 

patriotic, yang semuanya dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa yang berpedoman dengan pancasila.
37

  

Menurut Abdullah dalam aspek ruhiyyah tujuan penanaman nilai-nilai 

karakter islami adalah untuk meningkatkan jiwa dari kesetiannya pada Allah 

semata, dan melaksanakan moralitas Islam yang telah di syiar kan oleh Nabi. 

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Ahzab/33/21: 

لِّمَن كَانَ يَ رۡجُواْ ٱللَََّّ وَٱلۡيَ وۡمَ ٱلۡۡٓخِرَ وَذكََرَ ٱللَََّّ   ٞ  لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِ رَسُولِ ٱللََِّّ أُسۡوَةٌ حَسَنَة
 ا ٞ  كَثِير

Terjemahnya: 
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“Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada rasulullah itu suri tauladan 

yang baik orang yang mengharap Allah dan hari kiamat 40 serta yang 

berzikir kepada Allah dengan banyak.”
38

 

 Dapat kita pahami bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa apabila 

kita membahas tentang akhlak manusia, maka tujuannya adalah supaya kita 

dapat mencontoh sifat-sifat Nabi yang dimiliki karena sudah dijamin 

kebenarannya dalam Al-quran. 

C. Strategi Penanaman Nilai-nilai Karakter Keagamaan pada Remaja 

Strategi merupakan cara untuk melalui berbagai proses dalam mencapai 

tujuan dengan mengarahkan segala sumber daya yang dimiliki. Dalam strategi yang 

baik harus terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor 

pendukung yang sesuai dengan prisip-prinsip pekasanaan gagasan secara rasional, 

efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan yang efektif.
39

 

Al-Ghazali berpendapat bahwa penanaman nilai karakter pada umunnya sejalan 

dengan trend-trend agama dan etika. Al-Ghazali tidak melupakan problem-problem 

duniawi, justru ia memberikan ruang dalam system Pendidikan bagi perkembangan 

duniawi. Dapat kita pahami dalam pandangannya dimaksudkan sebagai jalan menuju 

kebagiaan hidup didalam akhirat yang lebih utama dan kebal karena dunia hanya 

sebagai perantara yang mengantarkan seseorang menemui tuhannya.
40
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 Secara alami sejak lahir sampai berusia lima tahun, kemampuan menalar 

seorang anak belum tumbuh sehingga pikiran bawah sadar masih terbuka dan 

menerima saja segala informasi dan stimulus yang dimasukkan kedalamnya tanpa 

memilah atau tanpa adanya peneyeleksian. Oleh karena itu orang tualah yang menjadi 

pondasi awal terbentuknya karakter seorang anak. Dimana pembentukan adalah 

proses, cara, dan upaya dalam pembentukan karakter yang dapat mengantarkan 

terbentuknya pula akhlak baik. 

 Pembina Remaja masjid dapat menerapkan tiga tahapan strategi dalam 

penanaman nilai-nilai karakter remaja diantaranya: 

1. Moral Knowing/ Learning to know 

Tahapan ini merupakan Langkah awal dalam penanaman nilai 

karakter. Dalam tahapan ini bertujuan diorientasikan pada penguasaan 

pengetahuan tentang niali-nilai. Sebagai seorang remaja yang merupakan aset 

bangsa remaja harus mampu membedakan nilai-nilai akhlak mulia dan akhlak 

tercela serta niali-nilai yang bersifat universal, dan juga mampu memehami 

secara logis dan rasional (bukan secara dogmatis dan doktriner). Sangat 

penting kita mengetahui apa itu akhlak mulia dan bahaya akhlak tercela 

dengan mengenal perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai 

figure teladan akhlak mulia melalui hadist-hadist dan sunnahnya. 

2. Moral Loving/Moral feeling 

Belajar mencintai dengan tanpa syarat. Tahapan ini di maksudkan 

untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa butuh terhadap nilai-nilai akhlak 
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mulia. Dalam tahapan ini yang menjadi sasaran adalah dimensi nasional 

remaja, dimana hati atau jiwa bukan lagi akal, rasio, dan logika. 

3. Moral Doing/Learning to do 

Nah pada tahapan inilah yang menjadi puncak keberhasilan 

penanaman nilai-nilai karakter keagamaan, karena para remaja sudah mampu 

mempraktikkan nilai-nilai akhlak atau karakter mulia dalam perilakunya 

dikehidupan sehari-hari.
41

  

Selain ketiga tahapan diatas dalam menanamkan nilai-nilai  karakter 

keagamaan juga bisa diterapkan strategi lain yaitu: 

a. Menggunakan pemahaman, dimana dapat dilakukan dengan cara 

memeberikan informasi tentang hakikat dan nilai-nilai kebaikan.
42

 

b. Menggunakan Pembiasaan, adalah proses pembentukan pembiasaan-

pembiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada menjadi 

lebih baik.
43

 

c. Menggunakan keteladanan, merupakan factor pendukung terbentuknya 

karakter baik. Cara ini lah bisa dikatakan lebih evektif dalam 

pembentukan karakter remaja.  

Penanaman nilai-nilai karakter keagamaan jika hanya menggunakan 

proses pemahaman tanpa adanya pembiasaan dan keteladanan akan bersifat 

                                                             
41

Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h.112-113 

42
W.S Winkel, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Gramedia. 1996), h. 245 

43
Muhubin Syah, Psikologi Pendidikian, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 123  
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verbalistic dan teoritik. Sedangkan proses pebiasaan tanpa pemahaman hanya 

akan menjadikan manusia berbuat tanpa bisa memahami makna.
44

                                                             
44

Nasiruddin, Pendidikan Tasawuf, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), h. 36-41  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menggunakan data 

deskriptif, dimana berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari informan-informan 

atau pelaku yang di amati.
1
 Menurut J. Supranto data yang baik dalam suatu 

penelitian adalah data yang relevan dan dapat dipercaya kebenarannya (reliable), 

mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas untuk 

menghasilkan sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif memerlukan sumber data 

yang independent dan akurat. Oleh karena itu peneliti ingin mengamati fenomena-

fenomena di lapangan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan butuh 

perhatian penuh untuk mendapatkan suatu informasi tentang Upaya yang efektif 

dalam penanaman nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja di Masjid Nurul 

Hidayah Kabupaten Sinjai Desa Gareccing. 

2. Lokasi Penelitian 

Ada beberapa unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam 

menetapkan lokasi penelitian yaitu ; tempat, pelaku/informan dan kegiatan.

                                                             
1
Robert C.D. Steren S. Tailor. Kuantitatif, Dasar-Dasar Penelitian (Usaha Nasional, 1993), h. 

5 
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Oleh karena itu yang dijadikan tempat/lokasi penelitian adalah Masjid Nurul Hidayah 

yang bertempat di kabupaten sinjai desa gareccing dengan fokus objek yang akan 

diteliti adalah upaya yang dilakukan oleh pembina remaja masjid dalam menanamkan 

nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja. 

B. Metode Pendekatan 

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu Pendekatan 

Bimbingan dan Konseling Islami. 

Pendekatan bimbingan dan konseling Islami adalah penerapan suatu teori 

dalam proses bimbingan dan konseling sebagai cara dalam menyelesaikan masalah. 

Pendekatan bimbingan dan konseling Islam adalah suatu proses konseling individual 

yang esensinya mengarahkan klien agar memahami, menerima, menginternalisa, serta 

mengaktualisasikan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehingga muncul 

kekuatan hati dan jiwa untuk kembali kepada fitrah-Nya. 

C. Sumber Data 

Pada penelitian kualitatif sumber datanya ialah unsur masyarakat yang ada di 

wilayah tersebut, dengan tujuan agar tidak terbatas pada wilayah remaja masjid saja, 

tetapi mencakup semua elemen mulai dari pengurus masjid sampai pada remaja 

masjid itu sendiri. Semuanya itu adalah sumber informan, Teknik ini dipilih 

berdasarkan pertimbangan bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan peran 

dalam memberikan informasi atau data. 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sumber Data Primer 
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Sumber data primer merupakan penelitian yang di lakukan dilapangan. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan, dalam hal ini data 

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi peneliti dengan semua elemen yang 

ada yaitu Ustadz Ilyas selaku Pembina Remaja Masjid sebagai informan kunci 

(key informan) dan Dua Informan tambahan yaitu  Asri (Imam Masjid) dan 

Remaja di Masjid Nurul Hidayah Kabupaten Sinjai Desa Gareccing yang akan 

memberikan informasi terkait dengan upaya apa yang dilakukan oleh pembina 

remaja masjid dalam menanamkan nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tidak langsung diambil dari para informan 

akan tetapi melalui dokumen.
1
 Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi dua 

bagian yaitu: pertama, kajian konseptual yaitu mengkaji artikel-artikel atau buku-

buku yang ditulis oleh para ahli yang berhubungan langsung dengan pembahasan 

judul penelitian ini. Kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu yang 

ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan 

maupun yang tidak diterbitkan kedalam bentuk buku atau majalah ilmiah, buku, 

jurnal dan artikel. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu dasar pundamental dari semua metode 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu 

sosial dan perilaku masyarakat. Observasi merupakan proses peninjauan sistematis 

                                                             
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

(Cet.IV; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 25 



49 
 

 
 

dari aktivitas masyarakat dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung 

secara terus-menerus yang aktivitas nya bersifat alami untuk menghasilkan fakta.
2
 

2. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu Teknik dalam mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar dapat 

memperoleh informasi dan data lengkap secara mendalam serta dilakukan dengan 

berulang-ulang secara intensif.
3
 Hal ini dilakukan secra mendalam dengan tujuan agar 

mendapatkan data yang valid 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah dutujukan untuk memperoleh data langsung dari 

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

laporan kegiatan, foto-foto, file documenter, serta data yang relevan dengan 

penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat ukur untuk mengukur data dilapangan, 

alat ini yang menentukan bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam 

mengumpulkan data.
4
 Karena penelitian ini kualitatif maka yang menjadi instrument 

utama atau instrument kunci yaitu peneliti itu sendiri hal ini dilakukan karena peneliti 

memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan seperti interkasi antar objek 

                                                             
2
Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data 

Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), Jurnal Psikoslamedia, No 1 (2016), h. 26 

3
Rachmat Kriyantono, Tekenik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktisi Riset 

Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Pemasaran (Cet III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 98 

4
Rahmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai ContohbPraktis Riset 

Media, Public Relations, Adversiting, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, h. 93 
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dan subjek. Peneliti sebagai pelepor, perencana, pelaksana, menganalisis, hingga 

pelaporan hasil penelitian. Peneliti juga menggunakan instrumen bantuan berupa 

kamera, daftar catatan dan alat tulis. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mengolah serta menata 

secara sistematis hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya yang 

diperoleh dilapangan dan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan mempermudah 

penulis untuk memahami tentang masalah yang diteliti dan diolah secara kualitatif 

deskriptif.
5
 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data merupakan suatu cara utnuk mengolah data yang 

diperoleh dari hasil penelitian, sehingga dapat di Tarik sebgai kesimpulan 

berdasarkan data yang vaktual dan akurat. Analisis data dalam penelitian kulitatif 

dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Kelanjutan dari 

pengumpulan data diawali dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber, yaitu informan dari hasil Teknik pengumpulan data baik wawancara, 

observasi, dan juga dokumentasi.
6
 

 Ada tiga Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu: 

 

                                                             
5
Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja  Rosda Karya, 2007), 

h. 246 

6
Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, dan R&D, h. 246 
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a. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data yang dimaksud adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan dan transformasi data “kasar” yang 

bersumber dari catatan tertulis dilapangan.
7
 Reduksi data diharapkan agar 

dapat memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. 

Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah 

dikumpulkan Kembali di evaluasi untuk menentukan data mana yang tepat 

untuk digunakan. 

b. Penyajian data 

Penyajian data yang diperoleh dari penelitian di lapangan terkait 

dengan seluruh permasalahan penelitian yang dipilah antara dan mana 

yang dibutuhkan dan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan 

Batasan masalah oleh karena itu diharapkan penyajian data tersebut dapat 

memberikan kejelasan data substantif dan mana data pendukung. 

c. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan adalah setiap kesimpulan awal yang 

dikemukakan adalah bersifat sementara dan akan berubah apabila 

ditemukan bukti-bukti yang akurat yang menjadi pendukung pada tahap 

pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan juga dapat diferivikasi selama 

                                                             
7
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D, h. 247 
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kegiatan berlangsung juga dilakukakan peninjauan ulang pada catatan 

lapangan yang ada.
8
 

Upaya penarikan kesimpulan akan dilakukan berdasarkan kondisi 

yang terjadi dilapangan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh baik itu 

melalui wawancara ataupun dokumentasi yang kemudian diolah sehingga 

terbentuk sebuah pengesahan kesimpulan. 

                                                             
8
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 249 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Profil Desa Gareccing 

1. Keadaan Geografi 

Desa Gareccing merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan 

Sinjai Selatan Kabupaten sinjai. Jarak dari ibu kota kecamatan kurang lebih 1.5 km, 

dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua ataupun roda empat dengan waktu 

maksimal 1 jam. 

Desa ini terdiri dari Tiga Dusun, Tiga RW, Sebelas RT, Desa ini 

mempunyai batas-batas yaitu : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Talle 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Sangiasseri 

c. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Sangiasseri 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Alenangka 

Transportasi di Desa ini sudah sangat lancer karena di tunjang oleh sarana dan 

prasarana yang memadai, jalan darat di daerah ini rata-rata sudah beraspal. 

2. Kependudukan 

Penduduk merupakan faktor utama penggerak pada pembangunan, dengan 

demikian, potensi penduduk merupakan modal dasar dalam proses pembangunan jika 
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sengenap potensinya di manfaatkan dengan baik, tentunya dimaksudkan untuk 

mencapai cita-cita pemangunan Desa. Berdasarkan data monografi Desa Gareccing 

Tahun 2022, jumlah penduduknya adalah 2.325 jiwa (dua ribu tiga ratus dua puluh 

lima jiwa) 

Tabel 4.1  

Jumlah Penduduk 

No Dusun Laki-laki perempuan L+P Jumlah KK 

1. Tanah Tengnga 351 380 731 201 

2. Bulujampi 359 389 748 210 

3. Lita-litae 422 430 852 237 

 Jumlah 1.132 1.199 2.331 648 

Sumber: Data Profil Desa Gareccing, 2022 

3. Mata Pencaharian 

Mayoritas penduduk Desa Gareccing berprofesi sebagai petani. Dengan 

demikian perekonomian masyarakat yang utama diperoleh dari sector pertanian. Hal 

ini dapat didukung oleh ketersedian lahan yang cukup luas. 

tabel 4.2 

Sektor Tanaman Pangan Desa Gareccing 

Sumber: Data Profil Desa Gareccing, 2022 

No  Status Jumlah Orang 

1. Pemilik Tanah Sawah                   522 

2. Pemilik Tanah Telaga/Labin                    314 

3. Penyewa/Penyakap                    - 

4. Penyakap                    97 

5. Buruh Tanah                    55 

                                 Jumlah                   988 
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 Dari tabel di atas, dapat dipastikan bahwa mayoritas masyarakat Desa 

Gareccing adalah petani, dengan demikian perekonomian masyarakat Desa ini sangat 

bergantung pada pertanian. 

 Selain lahan digunakan untuk pertanian, lahan ang ada di desa Gareccing ini 

pun dipergunakan untuk kepentingan lain, seperti lahan pemukiman dan lain-lain 

sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam tabel di bawah ini. 

tabel 4.3 

Penggunaan Lahan yang ada di Desa Gareccing 

No.                           Penggunaan                 Luas (H) 

1. Pemukiman 

a. Pemukiman Pejabat 

Pemukiman Umum 

    

- 

                 64,5 Ha             

2. Pembangunan 

a. Perkantoran  

b. Sekolah 

Jalanan 

 

                 0,33 Ha 

                 0,32 Ha 

                 21,60 Ha 

3. Pertanian Sawah 

a. Sawah Irigasi 

b. Sawah Setengah Tehnis 

Sawah Tadah Hujan 

 

                        - 

                250,50 Ha 

                  107,4 Ha 

4. Perkebunan 

a. Perkebunan Rakyat 

b. Perkebunan Negara 

Ladah/Tegalan 

 

                 23,6 Ha 

                       - 

                  45,00 Ha 

5. Perikanan 

a. Tambak 

b. Kolam 

Empang 

 

                       - 

                       - 

                       - 

6. Hutan 

a. Hutan Lindung 

b. Hutan Produksi 

c. Hutan Suaka 

Padang Rumput 

 

                       - 

                       - 

                       - 

                   15,50 Ha 

7. Tanah Perkebunan                     6,80 Ha 
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8. Lokasi Masjid                     1,29 Ha 

9. Lokasi Pustu                      0,3 Ha 

10. Lokasi Posyandu                      0,3 Ha 

11. Lokasi Sekolah                      0,8 Ha 

12. Lainnya                      79,56 Ha 

Sumber: Data Profil Desa Gareccing 2017 

4. Struktur organisasi Desa Gareccing 

Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk 

mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari srategi organisasi secara 

keseluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Tepatnya struktur 

harus mengikuti strategi. 

Masyarakat Desa Gareccing dalam, kesehariannya dikendalikan oleh sebuah 

Lembaga yaitu pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang kepala Desa, dan 

dibantu oleh seorang sekertaris Desa, dan 3 (tiga) kepala urusan, 3 (tiga) kepala seksi, 

3 (tiga) kepala Dusun, serta 3 (tiga) Rukun Warga dan 10 (sepuluh) Rukun tetangga. 

Dalam membuat dan menentukan kebijakan di Desa, dibantu dan diawasi oleh Badan 

Permusyarawatan Desa yang beranggotakan  11 orang.  

Berdasarkan peraturan pemerintah No.47 Tahun 2015, permendagri No.83 

Tahun 2015 dan peraturan bupati No.30 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan 

Tata kerja pemerintah Desa. 

 Organisasi pemerintah desa di Sinjai terdiri dari : 

1. Kepala Desa 

2. Sekretaris Desa 

3. Pelaksana Tehnis, meliputi : 

a. Kasi Pemerintaha 

b. Kasi Kesra 
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c. Kasi Pelayanan 

4. Pelaksana Urusan Administrasi Pemerintahan desa meliputi: 

a. Kaur TU dan Umum 

b. Kaur Keuangan 

c. Kaur Perencanaan 

5. Pelaksana Kewilayahan yaitu Kepala Dusun.
1
 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PEMERINTAH DESA GARECCING 

KECAMATAN SINJAI SELATAN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
1
Profil Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai 2022. 
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C.   Bidang-Bidang Kerja Pemerintahan Desa 

1.  Kepala Desa 

     Kepala Desa mempunyain tugas dan wewenang : 

a. Memimpin menyelengarakan Pemerintahan Desa 

b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa 

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa 

d. Menetapkan Peraturan Desa 

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

f. Membina kehidupan masyarakat desa 

g. Membina ketemteraman dan ketertiban masyarakat desa 

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintekrasikannya agar mencapai mencapai perekonomian skala 

produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa 

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna 

meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa 

k. Mengembangkan Kehidupan sosial masyarakat desa 

l. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa 

m. Memanfaatkan teknologi masyarakat desa 

n. Menkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 
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o. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-

ungangan 

p. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,dan 

q. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa mempunyai Tugas sebagai berikut : 

a.  Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintah 

Desa 

b. Mengoordinasikan pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan 

c. Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

d. Menyelenggarakan kesekretariatan desa 

e. Menyelenggarakan administrasi desa 

f. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan 

administrasi pemerintah desa 

g. Melakukan urusan rumah tangga,perawatan sarana dan prasarana fisik 

pemerintah desa,dan 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

3. Pelaksana teknis lapangan 
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a. Kasi Pemerintahan 

       Seksi Pemerintahan merupakan unsur pelaksana tehnis yang 

membantu tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, 

keamanan,ketertiban dan perlindungan masyarakat, dan mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

kegiatan pemeliharaan ketemteraman, ketertiban dan perlindungan 

masyarakat 

2. Melaksanakan administrasi kependudukan  

3. Melaksanakan administrasi pertanahan 

4. Melaksanakan pembinaan sosial politik 

5. Memfasilitasi kerjasama pemerintah desa  

6. Menyelesaikan perselisihan warga 

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

b. Kasi Kesejahteraan 

       Kasi Kesejahteraan merupakan unsur pelaksana teknis yang 

membantu tugas Kepala Desa di bidang kesejahteraan, dan mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

kegiatan pembangunan desa 

2. Mengelola sarana dan prasarana perokonomian masyarakat desa dan 

sumber-sumber pendapatan desa  
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3. Mengoorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai 

dibidang tugasnya  

4. Mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga 

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan 

hidup,dan 

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

c. Kasi Pelayanan 

       Kasi Pelayanan merupakan unsur pelaksan tehnis yang membantu 

tugas Kepala Desa dibidang Agama, pembinaan kemasyarakatan dan 

kesejahteraan rakyat, dan mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Merencanakan, melaksankan, mengevaluasi, dan melaporkan 

kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan,nikah, talak, cerai 

dan perlindungan anak 

2. Mengoorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai 

bidang tugasnya, dan 

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

4.  Pelaksana Urusan Administrasi Pemerintah Desa, meliputi : 

a. Kaur TU dan Umum 

       Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur 

secretariat Desa yang membantu Kepala Desa di bidang urusan umum 

dan perlengkapan. Urusan Tata Usaha dan Umun mempunyai tugas 

adalah sebagai berikut : 
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1. Melakukan urusan surat menyurat 

2. Melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa 

3. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa 

4. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain 

kegiatan Pemerintah Desa 

5. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa 

6. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan umum yang diberikan 

oleh Kepala Desa 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

b. Kaur Keuangan 

       Urusan keuangan merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu 

tugas Kepala Desa dibidang keuangan. Urusan keuangan mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

1. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan 

APBDesa 

2. Menrima,menyimpan,mengeluarkan atas persetujuan dan seizing 

Kepala Desa,  membukukan dan mempertanggung jawabkan 

keuangan Desa 

3. Mengelola administrasi keuangan Desa 

4. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan keuangan yang 

diberikan oleh Kepala Desa, dan 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 



63 
 

 
 

c. Kaur Perencanaan 

       Urusan perencanaan merupakan unsur Sekretariat Desa yang 

membantu tugas Kepala Desa di bidang perencanan, pengendalian dan 

pelapoan  program pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Urusan 

perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja 

Pemerintahan Desa  

2. Melaksankan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja 

Pemerintahan Desa secara rutin dan atau berskala 

3. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun 

anggaran dan akhir masa jabatan 

4. Melaksanakan musyawarah rencana pembanguna desa 

5. Mernyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

6. Mernyusun Rencana  Kerja Pemerintahan Desa 

7. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan perencanaan yang 

diberikan oleh Kepala Desa 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

5. Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun) 

      Pelaksana kewilayahan mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusun 
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b. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan 

dan pembinaan kemasyarakatan, serta membina ketentraman dan 

ketertiban wilayah dusun 

c. Mensosialisasikan dan melaksanakan peraturan desa, peraturan dan 

keputusan Kepala Desa kepada masyarakat desa 

d. Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat desa 

e. Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-

undangan  yang berlaku di desa dan wilayah dusun 

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai 

kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya,dan 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

B. Upaya Yang dilakukan oleh Pembina Remaja Masjid dalam Menanamkan 

Nilai-nilai Karakter Keagamaan Remaja di Masjid Nurul Hidayah Desa 

Gareccing Kabupaten Sinjai 

Secara substansial etika, moral dan akhlak adalah sama, yakni ajaran 

tentang baik dan buruk perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah, 

hubungannya dengan sesama manusia dan hubungannya dengan alam. yang 

membedakan satu dengan ang lainnya adalah dasar atau ukuran baik dan buruk itu 

sendiri. 

Etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang menjadi 

ukurannya adalah akal, karena etika merupakan filsafat. Moral adalah segalah 
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tingkah laku manusia yang mencakup sifat baik dan buruk dari tingkah laku itu, 

manusia yang menjadi ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. 

Pada zaman sekarang kita lihat banyak remaja yang mengalami kemerosotan 

moral dimana remaja mengalami ketidaktentuan dan ketidakpastian serta banyak 

sekali mendapatkan godaan atau tarikan-tarikan untuk melakukan perbuatan yang 

tidak baik dan tidak jelas.  

Dalam penanaman nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja maka pembina 

dapat menentukan upaya apa yang harus dilakukan dan diterapkan dalam 

memaksimalkan proses penanaman nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja. 

 Upaya yang dapat dilakukan dalam penanaman nilai-nilai karakter 

keagamaan pada remaja yaitu: 

1. Melakukan Pendekatan Persuasif 

 Upaya yang harus dilakukan pertama adalah melakukan pendekatan persuasif 

dengan remaja. Pendekatan persuasif bertujuan untuk membangun hubungan 

emosional antara pembina dengan remaja. Salah satu cara  untuk membangun 

hubungan emosional pembina dengan remaja yaitu ikut berbincang-bincang dengan 

mereka Ketika melihat remaja sedang berkumpul dengan teman sebayanya 

Berbagai cara yang dilakukan oleh pembina dalam membangun dan 

menumbuhkan hubungan emosional dengan remaja agar proses penanaman nilai-nilai 

karakter keagamaan yang diberikan kepada remaja dapat berjalan lancar. Tidak hanya 

itu pembina juga lebih aktif dalam berbicara agar lebih membuat suasana menjadi 
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hidup misalnya pembina sesekali melemparkan candaan dan menampilkan sifat 

humoris agar para remaja tidak merasa jenuh ataupun bosan.  

Ustadz Ilyas mengemukakan bahwa Melakukan pendekatan persuasif 

terhadap remaja gunanya adalah untuk membangun hubungan emosional dengan 

mereka kemudian setelah terjalin hubungan emosional yang lebih baik maka dari itu 

Langkah selanjutnya adalah mengajak remaja untuk datang ke masjid untuk 

melakukan sholat berjamaah Ketika waktu sholat magrib tiba.
2
 Seperti yang 

dikemukakan oleh Nuraeni bahawa memang perlu adanya pendekatan yanh harus 

dilakukan oleh pembina kepada remaja agar gampang terjalin hubungan antara 

pembina dan remaja dengan memanfaatkan waktu sholat jumat karena pada 

umumnya dalam waktu-waktu seperti inilah remaja itu dapat berkumpul secara 

langsung setelah melakukan sholat berjamaah maka pada kesempatan inilah pembina 

memberikan edukasi kepada remaja atau bisa juga dengan melakukan pengajian 

sambil menunggu masuknya waktu sholat isya.
3
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya yang 

dilakukan oleh pembina dalam penanaman nilai-nilai karakter keagamaan terhadap 

remaja adalah dengan melakukan pendekatan persuasif yang bertujuan membangun 

hubungan emosional antara pembina dengan remaja agar memudahkan proses 

penanaman nilai-nilai karakter remaja.   

2. Melakukan Identifikasi Permasalahan 

                                                             
2
Muh Ilyas (38 Tahun), Pembina Remaja Masjid Nurul Hidayah, Wawancara, Desa 

Gareccing Kabupaten Sinjai, 6 Desember 2022 

 
3
Nuraeni (18 Tahun), Remaja Masjid Nurul Hidayah, Wawancara, Desa Gareccing 

Kabupaten Sinjai Tanggal 30, Maret 2023 
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Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses pemecahan masalah 

yang dapat dipahami sebagai upaya mendefeinisikan masalah. Identifikasi masalah 

merupakan langkah yang tepat untuk mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi. 

Ustadz Ilyas mengemukakan, setelah dilakukan upaya pendekatan persuasif 

maka telah terjalin hubungan emosional antara pembina dan remaja. Setelah itu maka 

upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi 

permasalahan  atau apa yang menyebabkan sehingga para remaja mengalami 

kemorosotan moral juga sudah jarang datang ke masjid dan malas melakukan 

kegiatan yang berbau keagamaan bahkan tidak mau terlibat lagi jika ada kegiatan 

yang di laksanakan di masjid.  Setelah mengidentifikasi permasalahan apa saja yang 

terjadi maka selanjutnya akan di tindak lanjuti agar segera dicarikan solusinya.
4
 

Oleh karena itu Pembina harus betul-betul mencari tahu apa sebenrnya 

yang menjadi pokok utama permasalahan atau problem apa yang terjadi pada remaja 

sehingga membuat mereka sudah tidak semangat lagi dalam melakukan kegiatan-

kegiatan keagamaan dan ibadah mereka jadi menurun. 

3. Memakmurkan Masjid 

Masjid idealnya berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat masjid bukan 

hanya tempat sholat berjamaah namun juga tempat berkumpulnya jamaah untuk 

membicarakan persoalan-persoalan kemasyarakatan lainnya, Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Mutmainnah Bahwa dengan melakukan atau mengadakan 

kegiatan-kegiatan di lingkungan masjid maka hal ini akan mejadi daya Tarik para 

                                                             

4
Muh Ilyas (38 Tahun),Pembina Remaja Masjid Nurul Hidayah, Wawancara, Desa Gareccing 

Kabupaten Sinjai, 6 Desember 2022 
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remaja,anak-anak dan masayarakat lain untuk lebih sering datang ke masjid, misalnya 

dengan mengadakan pelaksanaan hari-hari besar islam, pelatihan kepemimpinan, 

rekreasi safari dakwah, membuat taman bacaan dipekarangan masjid agar remaja bisa 

belajar.
5
 

Adapun kegiatan lain yang dapat memancing kreativitas dan solidaritas 

remaja yaitu mengadakan pekan olahraga, belajar berpidato, berpuisi dan belajar 

kaligrafi, Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ilyas bahwa kegiatan-kegiatan seperti 

inilah yang mampu membuat remaja lebih bisa produktif dan melakukan aktivitas 

yang lebih positif.
6
 Seperti halnya yang dikemukakan oleh Wahyuni bahwa  dengan 

mengadakan berbagai kegiatan dimesjid yang dapat menjadi daya tarik para remaja 

memang sangat bermanfaat selain menjadi daya tarik remaja untuk datang ke masjid 

juga  dapat mengatasi penggunaan handphone atau media sosial yang berlebihan 

karena kita ketahui bahwa banyak remaja yang terpengaruh atau kecanduan dengan 

media sosial dan menyalahgunakannya sehingga mengakibatkan remaja melakukan 

penyimpangan yang membuat akhlak dan sikap nya menurun.
7
 

Oleh karena itu pembina harus melaksanakan atau mengadakan kegiatan-

kegiatan yang memang digemari oleh para remaja maupun anak-anak yang dapat 

menjadi daya tarik mereka untuk lebih rajin datang ke masjid sehingga 

mempermudah pembina memberikan edukasi tentang penting nya nilai-nilai karakter 

keagamaan bagi diri mereka. 

                                                             
 

5
Mutmainna (18 Tahun), Remaja Masjid Nurul Hidayah, Wawancara, Desa Gareccing 

Kabupaten Sinjai, 7 Desember 2022  
6
Muh Ilyas (38 Tahun), Pembina Remaja Masjid Nurul Hidayah, Wawancara, Desa 

Gareccing Kabupaten Sinjai, 6 Desember 2022 

7
Wahyuni (17 Tahun), Remaja Masjid Nurul Hidayah, Wawancara, Desa Gareccing 

Kabupaten Sinjai, 1 April 2023 
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C. Faktor Penghambat dalam Penanaman Nilai-nilai Karakter Keagamaan Pada 

Remaja di Masjid Nurul Hidayah Desa Gareccing Kabupaten sinjai 

Pembina remaja mesjid telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam membina 

remaja termasuk dalam menanamkan nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja, 

meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam menjalankan program 

penanaman nilai-nilai karakter keagamaan pada santri pembina masih dihadapkan 

dengan berbagai masalah yang bisa menjadi penghambat dalam proses penanaman 

nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja. 

Saat sekarang ini telah dihadapkan pada suatu zaman kemajuan teknologi, 

ilmi pengetahuan, sosial serta kebudayaan, dan hampir diseluruh bidang terjadi 

perkembangan. Seiring dengan perkembangan tersebut hendakna dapat berpengaruh 

positif pada manusia khususnya pada anak-anak kita. Namun kenyataannya, 

kemajuan-kemajuan tersebut bisa saja memberikan pengaruh yang sifatnya negatif 

terhadap perkembangan remaja  yang membuat nilai-nilai moral nya merosot 

sehingga terjadi kesulitan dalam menanamkan kembali nilai-nilai karakter keagamaan 

pada remaja. 

Pada setiap orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya agar menjadi orang 

yang berguna bagi bangsa dan negara serta dapat berbakti kepada kedua orangtuanya 

namun kenyataannya lain, untuk mendapatkan semua itu bukan hanya sekedar angan-

angan saja, tetapi harus disertai dengan berbagai macam ilmu dan pengetahuan serta 

pembinaan dari pembina remaja masjid dan orang tua remaja agar si anak menjadi 

orang yang berbakti kepada bangsa dan negara serta berperilaku sopan dan santun 

dan memiliki etika sesuai dengan tuntutan agama. 
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Kadang kala orang tua pun tidak berhasil dalam membina anak-anaknya 

dengan baik, sehingga mereka terlibat dalam suatu kejahatan ataupun hal-hal lain 

yang tidak diinginkan atau mungkin juga orang tua sudah tidak mampu lagi 

memberikan nasihat dan tidak peduli lagi terhadap anaknya sehingga dibiarkan begitu 

saja. Sungguh kemalangan yang malang yang dialami oleh keluarga, terutama kepada 

kedua orang tua yang tidak tau tentang kewajiban mereka mengarahkan atau 

mendidik serta membimbing anak-anaknya ke jalan yang diperintahkan oleh agama.  

Faktor yang menghambat Pembina Remaja Masjid dalam menanamkan Nilai-

nilai karakter keagamaan pada remaja di  Desa Gareccing Kabupaten Sinjai yaitu: 

1. Faktor Kesadaran Diri dari Remaja 

Kesadaran diri (Self Awareness) merupakan kemampuan individu untuk 

mengetahui  apa yang dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk 

memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas 

kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Kemampuan tersebut diantaranya 

kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela 

diri dan mempertahankan pendapat, kemampuan untuk mengarahkan dan 

mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri (kemandirian), kemampuan untuk 

mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 

Ustadz Ilyah mengemukakan bahwa kesadaran diri merupakan faktor yang 

sulit untuk dibentuk, karena hanya diri sendiri yang bisa membentuk kesadaran diri 

dimana banyak remaja saat ini yang terkadang masih memiliki pemikiran yang labil 

dan masih sering tergoda dengan teman-temannya yang memiliki pergaulan bebas. 
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Hal inilah yang membuat pembina sulit dalam menananamkan nilai-nilai karakter 

keagamaan pada remaja.
8
 

Kesadaran diri merupakan dasar kecerdasan emosional. Kemampuan untuk 

memantau emosi dari waktu kewaktu merupakan hal penting bagi wawasan psikolog 

dan pemahaman diri. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi akan berusaha 

menyadari emosinya ketika emosi itu menguasai dirinya. Orang yang mempunyai 

keyakinan lebih tentang emosinya diibaratkan pilot yang handal bagi kehidupannya 

karena ia mempunyai kepekaan lebih tinggi akan emosi mereka yang sesungguhnya. 

Orang yang kesadaran dirinya bagus maka ia mampu mengenal dan memilah-milah 

perasaan. 

2. Efisiensi waktu 

Hambatan yang juga dialami pembina yaitu sulitnya berinteraksi langsung 

dengan remaja hal ini disebabkan oleh kesibukan mereka yang didominasi berkebun, 

sekolah dan ada beberapa yang menempuh Pendidikan diluar daerah. Pada siang hari 

mereka fokus dengan pekerjaan masing-masing, dan pada malam hari dimanfaatkan 

untuk istirahat dan ada juga yang berkumpul dengan teman-temannya sehingga hal 

inilah yang membuat proses penanaman nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja 

tidak berjalan maksimal sehingga pada saat ini proses penanaman nilai-nilai karakter 

keagamaan pada remaja lebih sering dilakukan pada saat waktu sholat jumat karena 

pada saat inilah banyak remaja yang datang ke Masjid. 

                                                             
 

8
Muh Ilyas (38 Tahun), Pembina Remaja Masjid Nurul Hidayah, Wawancara, Desa 

Gareccing Kabupaten Sinjai, 6 Desember 2022 
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Seperti yang dikemukakan oleh saudara Hidayat bahwa memang salah satu 

yang menjadi hambatan yang dihadapi pembina dalam proses penanaman nilai-nilai 

karakter keagamaan pada remaja yaitu persoalan waktu contohnya saya sendiri 

dimana pagi harus kesekolah setelah itu lanjut menjalani aktivitas yang cukup padat 

di organisasi yang begitu menyita waktu banyak bahkan terkadang jika ada kegiatan 

di luar yang mengharuskan menginap.
9
 

Ustad Ilyas juga membenarkan  bahwa iyah memang cukup susah mendapat 

waktu yang pas untuk bertemu atau berkumpul dengan para remaja karena mereka 

masing-masing memiliki aktivitas yang berbeda dilain itu saya juga terkadang 

memiliki jadwal  yang cukup padat diluar daerah.
10

 Maka dari itu pembina harus 

benar-benar mengatur strategi yang tepat dan pandai dalam mencari waktu sehingga 

proses penanaman nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja dapat berjalan dengan 

baik. 

3. Kurangnya Minat Remaja dalam Kegiatan Keagamaan 

Minat merupakan modal awal seseorang dalam melakukan sesuatu baik itu 

berkenan dengan hobi ataupun aktifitas yang lainnya. Dengan adanya minat atau 

kemauan, seseorang akan termotivasi dan lebih giat dalam melakukan sesuatu. 

Seseorang tidak memiliki minat atau kemauan dalam melakukan sesuatu maka 

akan sulit bagi seseorang untuk mengarahkan orang tersebut sehingga yang menjadi 

penghambat bagi pembina dalam menanamkan nilai-nilai karakter keagamaan adalah 

                                                             

9
Hidayat  (17 tahun),  Remaja  Masjid  Nurul Hidayah ,  Wawancara,  Desa Gareccing, 

Kabupaten  Sinjai, 7 Desember 2022 

 
10

Muh Ilyas (38 Tahun), Pembina Remaja Masjid Nurul Hidayah, Wawancara, Desa 

Gareccing, kabupaten Sinjai, 6 Desember 2022  
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kurangnya minat para remaja sesuai yang dikemukakan oleh remaja Nurul Hamad 

bahwa saya biasanya bosan dan malas karena tidak terdapat keseruan atau hiburan 

dalam proses pembelajaran atau penanaman nialia-nilai karakter.
11

 

Oleh karena itu pembina harus menghadirkan sesuatu yang menyenangkan 

dan sesekali melemparkan candaan agar remaja bisa merasa senang,tenang dan tidak 

bosan Ketika sedang dilakukan proses penanaman nilai-nilai karakter keagamaan 

pada mereka. 

4. Kurangnya perhatian dari orang tua 

Asri (Jamaah Masjid) Mengemukakan bahwa salah satu factor yang juga 

menjadi penghambat dalam penanaman nilai-nilai karakter keagaaman pada remaja 

juga dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dari orang tua sedangkan kita ketahui 

bahwa Tentunya orang tua merupakan madrasah awal bagi seorang anak.
12

 

Pendidikan yang diterima anak dalam lingkungan keluarga sangat penting bagi masa 

depan anak itu sendiri karena akan menentukan sifat dan karakter pada masa yang 

akan datang. Ustad Ilyas juga mengatakan bahwa Keterlibatan orang tua jelas 

berperan utama dalam pertumbuhan psikologinya dan pengembangan karakter 

menuju masa remaja, jika orang tua tidak turun berperan aktif dalam perkembangan 

anaknya tentunya akan berdampak buruk terhadap perkembangan dia, oleh karena itu 

orang tua harus lebih aktif dalam mengawasi kegiatan yang di lakukan anak agar 

merasa  di perhatikan oleh orang tuanya sehingga dalam melakukan sesuatu  yang 

mungkin menyimpang mereka merasa di awasi ataupun di perhatikan dari orang 
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Nurul Hamad (17 Tahun), Remaja Masjid Nurul Hidayah, Wawancara, Desa Gareccing 

Kabupaten Sinjai, 7 Desember 2022  

 
12

Asri (45 Tahun), Jamaah Masjid Nurul Hidayah, WawancaraI, Desa Gareccing Kabupaten 

sinjai, 8 Desember 2022  
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tuanya, sehingga berdampak baik bagi tumbuh kembang anak.
13

 Tapi kita lihat pada 

masa sekarang banyak orang tua yang acuh tak acuh terhadap anaknya sehingga 

banyak remaja yang memiliki pergaulan bebas karena mereka menganggap 

orangtuanya tidak marah dan biasa-biasa saja padahal untuk membentuk karakter 

yang baik pada diri remaja orangtua sangatlah berperan penting akan hal itu. 

 

 

                                                             
 

13
Muh Ilyas (38 Tahun), Pembina Remaja Masjid, Wawancara, Desa Gareccing Kabupaten 

Sinjai, 6 Desember 2022  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Pembina dalam Menanamkan 

Nilai-nilai Karakter Keagamaan pada Remaja di Masjid Nurul Hidayah Desa 

Gareccing Kabupaten Sinjai maka kesimpulan yang dapat peneliti uraikan adalah: 

1. Upaya Pembina dalam menanamkan nilai-nilai karakter keagamaan pada 

remaja yaitu melakukan identifikasi, melakukan pendekatan persuasive, 

melakukan identifikasi permasalahan dan melakukan kegiatan-kegiatan di 

masjid. 

2. Faktor Penghambat dalam menanamkan nilai-nilai karakter keagamaan pada 

remaja di Desa Gareccing Kabupaten Sinjai yaitu kurangnya kesadaran diri 

dari remaja, efisiensi waktu, kurangnya minat remaja dalam kegiatan 

keagamaan, serta kurangnya perhatian dari orang tua dalam memotivasi 

remaja untuk terus menanamkan nilai-nilai karakter keagamaan dalam 

dirinya 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melakukan Penelitian di Desa Gareccing Kabupaten Sinjai maka 

peneliti akan mengemukakan beberapa saran dan bahan evaluasi untuk untuk 

Pembina remaja masjid di Masjid Nurul Hidayah Desa Gareccing Kabupaten Sinjai 

yaituSebagaiberikut:    
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1. Bagi Pembina Hendaknya saling bekerja sama dengan tokoh masyarakat 

dalam menanamkan nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja agar 

tercipta generasi muda yang berjiwa islami 

2. Bagi orang tua hendaknya memperhatikan tingkah laku serta lingkungan 

bermain anaknya di rumah karena orangtua berperan penting dalam 

pertumbuhan dan  karakter anaknya. 
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Wawancara dengan Remaja Masjid Nuru Hidayah Desa Gareccing Kabupaten Sinjai 

pada tanggal 07 desember 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
Wawancara Bersama Imam Masjid Nurul Hidayah Desa Gareccing Kabupaten Sinjai 

pada tanggal 08 desember 2022 

 

 



 
 

 
 

 
Wawancara Bersama Remaja Masjid Nurul Hidayah Desa Gareccing Kabupaten 

Sinjai pada tanggal 01 april 2023 

 

 



 
 

 
 

 
Wawancara Bersama remaja masjid Nurul Hidayah Desa Gareccing Kabupaten Sinjai 

pada tanggal 30 maret 2023 

 



 
 

 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Pedoman Wawancara 

a) Untuk Pembina Remaja Masjid 

1. Bagaimana Keadaan Remaja Masjid  ? 

2. Bagaimana keaktifan Remaja Masjid ? 

3. Faktor apakah yang menghambat anda sebagai pembina dalam penanaman 

nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja ? 

4. Bagaimana upaya anda sebagai pembina dalam menenamkan nilai-nilai 

karakter keagamaan pada remaja ? 

5. Apakah ada kerja sama dengan anda dan tokoh masyarakat dalam 

penanaman nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja ? 

6. Apakah perubahan yang mencolok pada remaja masjid ? 

7. Apakah Orang tua berperang penting dalam penanaman nilai-nilai karakter 

keagamaan pada remaja ? 

8. Permasalahan apa yang membuat sehingga remaja malas melakukan 

kegiatan keagamaan ? 

b) Untuk Tokoh Masyarakat 

1. Bagaimana pandangan anda tentang remaja masjid Sekarang ? 

2. Apakah solusi anda dalam menanamkan nilai-nilai karakter keagamaan 

pada remaja ? 

3. Apakah para remaja aktif dalam kegiatan-kegiatan di masjid 

4. Menurut anda seberapa besar pengaruh orang tua dalam penanaman nilai-

nilai karakter keagamaan pada remaja ? 

5. Apa faktor yang membuat nilai-nilai keagamaan remaja menurun ? 

c) Untuk Remaja 

1. Apa yang membuat anda tidak aktif lagi dikegiatan masjid ? 

2. Menurut anda apa upaya yang harus dilakukan oleh pembina remaja masjid 

dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pada remaja ? 

3. Menurut anda siapa yang berperan penuh dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter keagamaan pada remaja ? 

4. Apakah menurut anda upaya yang dilakukan oleh pembina akan efektif 

dalam penanaman nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja ? 

5. Apakah dengan terlibatnya orangtua akan membantu pembina dalam proses 

penanaman nilai-nilai karakter keagamaan pada remaja ? 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

  Nama lengkap Nurfidayani. Penulis dilahirkan di 

Sinjai, 26 April 2001. Penulis merupakan anak kedua dari 

dua bersaudara, pasangan bapak Asri dan Ibu Darmia. Penulis 

menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 132 

Bulujampi Kabupaten Sinjai pada Tahun 2008-2013. 

Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 2 Sinjai Pada Tahun 2013-2016, dan 

melanjutkan Pendidikan di SMAN 2 Sinjai pada tahun 2016-2019. Penulis terdaftar 

sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019 

Melalui jalur UMPTKIN dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Penulis juga tergabung dalam 

Himpunan Mahasiswa jurusan (HMJ) dan menjabat sebagai ketua bidang Minat dan 

Bakat (MIBAT) selama satu periode. 

Sebagai salah satu syarat unuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos), 

penulis melakukan peenelitian dengan judul skripsi “Peran Pembina dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Keagamaan pada Remaja di Desa Gareccing 

Kabupaten Sinjai” di bawah bimbingan Ibu Dr. Syamsidar, S.Ag., M.Ag dan Bapak 

Dr. Ilham Hamid, S.Ag., M.Pd.I., M.Pd. 

 


