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ABSTRAK 

 

NAMA          :     WAFIQ AZIZA MAHSEN MIFTAH  

NIM           :     10100120028 

JUDUL        :  PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMBINA 

MAJELIS TAKLIM DI KECAMATAN WAJO KOTA 

MAKASSAR 

 Poko masalah penelitian ini adalah bagaimana Peran Penyuluh Agama 

Islam Dalam Membina Majelis Taklim Kecamatan Wajo Kota Makassar, dengan 

membagi kedalam tiga sub masalah yakni, (1) Bagaimana kedudukan penyuluh 

agama dalam membina majelis taklim di Kecamatan Wajo Kota Makassar? (2) 

Bagaimanakah peran penyuluh agama dalam membina majelis taklim di 

Kecamatan Wajo Kota Makassar? (3) Bagaimana hambatan penyuluh agama 

dalam membina majelis taklim di Kecamatan Wajo Kota Makassar? 

 Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan untuk 

medapatkan data yang lengkap dan valid. Kemudian teknik pengumpulan data 

dalam skripsi ini adalah interview dan dokumentasi. Interview ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi-informasi dengan cara mewawancarai para informan-

informan seperti penyuluh agama dan ibu majelis taklim. Adapun metodologi 

penelitian yang dilakukan adalah metodologi kualitatif yaitu dengan 

menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan Penyuluh Agama 

berada pada Instansi Pemerintah sebagai Pelaksana Teknis Fungsional Bimbingan 

Keagamaan atau Penyuluhan dan Pembangunan melalui bahasa agama kepada 

masyarakat.Peranan majelis taklim yaitu wadah untuk membina dan 

mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk mayarakat yang 

bertaqwa kepada Allah swt. Adapun hambatan yang dirasakan yaitu masyarakat 

Islam sebagai sasaran penyuluhan, sekarang ini tengah menghadapi dislokasi dan 

disorientasi hidup. Mereka gagal menghadapi perkembangan zaman yang ditandai 

dengan perubahan budaya sebagai akibat dari penemuan dan penerapan berbagai 

teknologi canggih, khususnya dibidang komunikasi dan informasi. 

 

 Implikasi dalam penelitian ini adalah penyuluh agama yang telah 

diberikan tanggung jawab oleh pemerintah sebaiknya menjalankannya dengan 

baik sesuai dengan tupoksinya dan penyuluh agama diharapkan lebih aktif lagi 

dalam membina majelis taklim serta melakukan beberapa perubahan sehingga 

jamah majelis taklim semangat untuk ikut melaksanakan kegiatan majelis taklim 

ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebenarnya arti penyuluh dalam pemakaian sehari–hari ini sangat 

sempit bahkan dilihat dari aktivitas pelaksanaannya. Istilah penyuluh secara 

umum, sebenarnya terkait pada proses pemberian  bantuan baik kepada 

individu maupun kelompok dengan menggunakan metode psikologis agar 

yang bersangkutan bisa keluar dari masalahnya dengan kekuatan sendiri. 

Menurut A. Mukti Ali, agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan 

Yang Maha Kuasa dan mengikuti pedoman yang diturunkan rasul-Nya untuk 

kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Agama menurut A. Mukti Ali 

adalah: 

Mempercayai akan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Memiliki Kitab 

Suci dari Tuhan Yang Maha Esa. Yakinlah pada kurir-kurir Tuhan Yang 

Maha Kuasa. Memiliki seperangkat instruksi dan aturan mereka sendiri 

tentang bagaimana pengikut mereka harus menjalani kehidupan mereka. 

Kata agama dalam masyarakat Indonesia dikenal juga kata Din dari 

bahasa Arab dan kata religi dari bahasa Eropa. Perkataan agama yang 

dipergunakan oleh bahasa Indonesia secara teknis berasal dari bahasa 

Sanskerta yang artinya tidak kacau. Secara analitis diuraikan dengan cara 

memisahkan kata demi kata, yaitu: “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau, 

sehingga berarti tidak kacau (teratur).
1
Maksudnya orang yang memeluk 

agama dan mengamalkan ajaran-ajarannya dengan sungguh-sungguh, 

hidupnya tidak akan mengalami kekacauan.Islam adalah agama yang dibawa 

                                                             
1
 Hasnah Nasution, Filsafat Agama, (Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006), h. 18. 
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oleh para utusan Allah dan disempurnakan pada masa Rasulullah yang 

memiliki sumber pokok Alquran dan Sunnah sebagai petunjuk kepada umat 

manusia sepanjang masa. Islam adalah kepatuhan menjalankan perintah Allah 

dengan segala keikhlasan dan kesungguhan hati. Hal ini sesuai dengan arti 

kata Islam, yakni penyerahan.  

Islam adalah agama yang sangat menguntungkan. Allah sebagai 

pencipta manusia tentu saja menyebarkan hukum islam dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia dan 

semua makhluk. Dalam menyadari penerapan syariah islam, ulama-ulama 

memiliki peran yang sangat penting sehingga ajaran islam dapat dilaksanakan 

sesuai dengan keinginan pencipta syariah.
2

                                                             
2 Erni, M Saleh Ridwan, Legalitas Perkawinan yang Dilaksanakan diluar Negeri Ditinjau 

dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Jurnal QadauNa Vol 1 

(Oktober 2020) h.315 
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Seorang Muslim harus menyerahkan dirinya kepada Allah secara total 

karena memang manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepada-Nya. 

Islam adalah agama yang benar dan hanya Islamlah agama yang diterima di 

sisi Allah. 
3
Kata membina adalah kata dasar dari “bina” yang mempunyai arti 

pembaruan, penyempurnaan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Membina dalam tujuan ajaran Islam, yaitu suatu proses pemberian bantuan 

kepada individu atau kelompok agar dalam kehidupan keagamaannya 

senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat 

mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

 Agama islam dalam artian khusus yaitu suatu,kajian tentang keimanan 

dibicarakan secara spesifik pada ruang bahasan akidah. Akidah adalah dasar-

dasar keyakinan dan keimanan seorang mukmin yang meliputi rukun iman, 

penjelasan-penjelasannya, dan ajaran-ajaran yang terkait dengannya. Secara 

etimologi, iman artinya percaya. 

Oleh sebab itu, setiap ajaran Islam yang berhubungan dengan kepercayaan 

disebut dengan iman. Dengan demikian, iman mengambil pusat kesadarannya 

di dalam hati manusia.
4
Iman adalah ikrar seseorang terhadap asas keimanan 

(dua kalimah syahadat), dengan lisan (lidah), membenarkan dengan sepenuh 

hati tanpa keraguan, dan merealisasikan tuntutan-tuntutan keimanan itu 

dengan anggota tubuh (perbuatan). 

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu (akhlakun). Bentuk jamaknya 

adalah khulqun, artinya tingkah laku, perangai, dan tabiat.
5
Sedangkan 

                                                             
3
 Rachmat Syafe’i, Al-Hadis: Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum (Bandung: Pustaka 

Setia, 2000), h. 18-19. 
4
 Husnel Anwar Matondang, Al-Islam: Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi 

(Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 4. 
5
 Miswar dkk, Akhlak Tasawuf: Membangun Karakter Islami (Medan: Perdana  

Publishing, 2015), h. 1. 
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menurut istilah, akhlak adalah daya dan kekuatan jiwa yang mendorong 

perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. 

Dengan demikian akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri 

seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan.
6
 

  Adapun pandangan Islam, akhlak merupakan cermin dari apa yang ada 

dalam jiwa seseorang. Karena itu akhlak yang baik merupakan dorongan dari 

keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata 

sehari-hari.Akhlak dalam Islam merupakan sekumpulan pinsip dan kaidah 

yang mengandung perintah dan larangan dari Allah. 

Aqidah atau keyakinan,dinamakan juga ilmu `aqa`id (Ikatan yang kokoh). 

Keyakinan kepada Allah swt. Harus merupakan ikatan yang kokoh yang tidak 

boleh lepas atau dibuka begitu saja, karena akan berbahaya bagi umat 

manusia. Orang yang tidak memiliki ikatan yang kokoh dengan Tuhan, ia 

dengan mudah tergoda dengan ikatan-ikatan lainnya yang membahayakan. 

Keterkaitan aqidah dengan akhlak dapat dilihat melalui beberapa 

pandangan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari segi objek bahasanya, aqidah membahas masalah Tuhan, baik 

dari segi Zat, sifat dan perbuatannya. Kepercayaan yang mantap kepada 

Tuhan menjadi landasan untuk mengarahkan amal perbuatan manusia, 

sehingga perbuatan manusia menjadi ikhlas dan keikhlasan ini merupakan 

bentuk akhlak yang mulia.Allah swt. Berfirman QS.Al-Bayyinah 5). 

                                                                                                                           
                                                                        

 

Terjemahanya: 

                                                             
6
 Husnel Anwar Matondang, Al-Islam: Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi 

(Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 134-135. 
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Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) 
agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

7
 

 

2. Dilihat dari fungsinya, aqidah menghendaki agar seseorang tidak hanya 

cukup dengan menghafal rukun iman dengan dalil-dalilnya saja, tetapi 

yang terpenting adalah agar orang yang bertauhid itu meniru dan 

mencontoh terhadap subjek yang terdapat dalam rukun iman itu. Oleh 

karena Allah swt. Bersifat Ar-Rahman dan al-Rahim, maka sebaiknya 

manusia meniru sifat tersebut dengan mengembangkan sikap kasih sayang 

di muka bumi. Demikian juga jika Allah bersifat Asma` al-Husna yang 

jumlahnya 99, maka Asma` al-Husna itu harus dipraktekkan dalam 

kehidupan. Dengan cara demikian, beriman kepada Allah akan 

memberikan pengaruh terhadap pembentukan akhlak.
8
 

Beriman kepada malaikat dimaksudkan agar manusia mencontoh sifat-

sifat yang terdapat pada malaikat seperti sifat jujur,amanah,tidak pernah 

durhaka dan patuh melaksanakan segala yang diperintahkan Tuhan. 

Percaya kepada Malaikat dimaksudkan agar manusia merasa diperhatikan 

dan diawasi oleh para malaikat, sehingga ia tidak berani melanggar 

larangan Allah. 

Beriman kepada kitab khusus Alquran,maka secara akhlaki harus 

diikuti dengan upaya menjadikan Alquran sebagai wasiat, hakim serta 

imam dalam kehidupan. Dengan cara demikian, iman kepada kitab erat 

kaitannya dengan pembinaan akhlak mulia.Demikian juga beriman kepada 

                                                             
7
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya (Cet. V;Bandung: 

Syamil Quran,2009), h.598. 
8
 Tayyib Sah Saputra, et.al., Pendidikan Agama Islam Aqidah dan Akhlak Madrasah 

Aliyah [Semarang: Toha Putra,2007], h.38 
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para Rasul khususnya Nabi Muhammad saw, harus disertai dengan 

mencontoh akhlak Rasulullah dan mencintainya. Mengikuti dan mencintai 

Rasulullah sama dengan mencintai dan menaati-Nya. Dengan cara 

demikian, beriman kepada Rasul akan menimbulkan akhlak mulia. Hal ini 

dapat diperkuat lagi dengan cara meniru sifat-sifat yang wajib para rasul 

yaitu sifat shidiq (jujur), Amanah (terpercaya), tabligh (menyampaikan 

ajaran sesuai perintah Allah),dan fatanah (cerdas).Jika semua itu dicontoh 

oleh manusia yang mengimaninya, maka akan dapat menimbulkan akhlak 

yang mulia dan disitulah letaknya hubungan antara akhlak dengan akidah. 

Demikian pula beriman kepada hari akhir, dari sisi akhlak harus 

disertai dengan upaya menyadari bahwa segala amal perbuatan yang 

dilakukan selama di dunia ini akan dimintakan pertanggungjawabannya di 

akhirat nanti. 

Oleh karena itu penyuluh agama adalah mitra 
9
bimbingan Direktorat 

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam sekaligus ujung tombak dalam 

melaksanakan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan 

yang bermutu dan sejahterah lahir dan batin. Kedudukannya di tengah-

tengah masyarakat sangat penting dan peranannya cukup besar.  

Perkembangan masyarakat yang cukup pesat sebagai akibat kemajuan 

ilmu dan teknologi,khususnya teknologi komunikasi menuntut adanya 

penyuluh agama yang lebih bermutu serta pengelolaan yang lebih baik dan 

rapi. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

                                                             
9
 Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak Mulia,(Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 81. 
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Peneliti hanya berfokus pada upaya yang dilakukan Penyuluh 

Agama Islam dalam membina majelis taklim serta hambatannya di 

Kecamatan Wajo Kota Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Agar terhindar dari kesalahpahaman tentang judul dalam penelitian ini, 

maka penulis mencantumkan apa yang bisa menjadi bahan untuk terciptannya 

kesepahaman antara penulis dan pembaca sebagai berikut:  

Upaya  Penyuluh Agama dalam Membina majelis taklim di Kecamatan 

Wajo Kota Makassar, mengadakan pengajian rutin, dengan bentuk program 

tahunan, bulanan, dan mingguan.Pembinaan majelis taklim memfasilitasi 

kegiatan keagamaan dan sosial serta menimbulkan Faktor yang menghambat 

Penyuluh Agama dalam Membina majelis taklim di Kecamatan Wajo Kota 

Makassar. 

Adapun faktor yang menghambat penyuluh dalam melakukan 

pembinaan adalah:  

1) Faktor kesibukan masyarakat 

2) Faktor keluarga  masyarakat 

3) Faktor lingkungan masyarakat  

4) Faktor pendidikan  masyarakat 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan 

pokok permasalahan: Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam 

membina majelis taklim di Kecamatan Wajo Kota Makassar? Dari pokok 

masalah tersebut, maka dijabarkan ke dalam sub masalah sebagai berikut:   
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1. Bagaimana Kedudukan penyuluh agama Islam dalam membina majelis 

taklim Kecamatan Wajo Kota Makassar ? 

2. Bagaimana peranan penyuluh agama Islam dalam membina majelis 

taklim Kecamatan Wajo Kota Makassar ? 

3. Apakah hambatan yang dialami penyuluh agama Islam dalam membina 

majelis taklim di Kecamatan Wajo Kota Makassar ? 

D. KajianPustaka/Penelitian Terdahulu 

1. Abuddin Nata, dalam bukunya yang berjudul, “Akhlak Tasawuf”. Buku ini 

tentang bangunan konsep akhlak dan berbagai sentuhannya dengan etika, 

moral dan susila yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pembahasan 

juga berkenaan dengan menilai baik buruknya seseorang. Adapun yang 

membedakannya dengan penelitian saat ini yaitu berfokus membahas peran 

penyuluh agama dalam membina majelis taklim Kecamatan Wajo Kota 

Makassar.
 10

 

2. Yatimin Abdullah, dalam bukunya yang berjudul,“Studi Akhlak dalam 

Perspektif Alquran”. Buku ini mengemukakan bahwa pendidikan akhlak 

Islami merupakan suatu proses mendidik, memelihara, membentuk, dan 

memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan berpikir baik yang 

bersifat formal maupun informal yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. 

Hal yang membedakannya dengan penelitian saat ini yaitu berfokus membina 

akhlak dan mengajarkan alquran serta agama Islam kepada ibu majelis taklim 

di Kecamatan Wajo Kota Makassar.11 

3. Audah Mannan, dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Studi Aqidah dan 

Akhlak”. Buku ini mengemukakan bahwa kedudukan akhlak dalam 

                                                             
10

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Cet.I; Jakarta:Rajawali Pers, 2009),h.89-102.  
11

 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Alquran (Cet. I; Jakarta: Sinar 

Grafika Offset, 2007), h. 23.  
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kehidupan manusia menempati tempat yang penting, sebagai individu 

maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuh bangunnya suatu masyarakat 

tergantung bagaimana akhlaknya, apabila akhlaknya baik, maka sejahteralah 

lahir dan batinnya, apabila akhlaknya rusak maka rusaklah lahir batinnya. Hal 

yang membedakannya dengan penelitian saat ini yaitu berfokus membahas 

akhlak yang dimiliki oleh ibu majelis taklim setelah ikut serta dalam kegiatan 

positif di majelis taklim yang dipandu oleh penyuluh agama Kecamatan Wajo 

Kota Makassar. 

4. AR. Azlansyah, dalam jurnalnya yang berjudul. “Penerapan Manajemen 

Dakwah dalam Membina Akhlak Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 

02 Makassar”. Penelitian ini menjelaskan dan mengungkap suatu fenomena 

atau gejala tertentu dalam kaitannya dengan penerapan manajemen dakwah 

dalam membina akhlak siswa. Adapun yang membedakannya dengan 

penelitian saat ini yaitu berfokus membahas strategi dan maajemen yang 

digunakan penyuluh agama pada majelis taklim di Kecamatan Wajo Kota 

Makassar. 12 

5. Ismail. M, dalam jurnalnya yang berjudul “Metode Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam Pembinaan Akhlak Remaja Masjid Babussa’adah 

Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar”. Penelitian ini 

untuk mengetahui metode dan hambatan dalam pembinaan yang dilakukan 

penyuluh agama dalam membina akhlak remaja masjid. Adapun yang 

membedakannya dengan penelitian saat ini yaitu berfokus membahas 

                                                             
12

 AR. Azlansyah, “Penerapan Manajemen Dakwah dalam Membina Akhlak pada Siswa 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Makassar”, Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi 

UIN Alauddin, 2014), h. 4. 
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hambatan yang dihadapi penyuluh agama dalam membina ibu majelis taklim 

Kecamatan Wajo Kota Makassar.13 

6. Syamsi, dalam jurnalnya yang berjudul  ”Penerapan Strategi Pembelajaran 

Guru Akidah Akhlak dalam Pembinaan Akhlak Mulia Peserta Didik di MI 

Al-Abrar Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

strategi yang diterapkan guru dalam melakukan pembinaan akhlak kepada 

peserta didik. Perbedaan 14dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan peneliti   lakukan yaitu peneliti fokus pada upaya yang dilakukan 

penyuluh agama Islam dalam melakukan pembinaan serta faktor yang 

menghambat penyuluh dalam membina majelis taklim Kecamatan Wajo Kota 

Makassar. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Upaya untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan 

masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, sebagaimana 

tercermin dalam perumusan masalah di halaman sebelumnya maka perlu 

dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian,  sebagai berikut:  

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyuluh dalam membina 

majelis taklim di Kecamatan Wajo Kota Makassar.Agar mengetahui 

tanggapan ibu majelis taklim terkait peran penyuluh agama di Kecamatan 

Wajo Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian  

                                                             
13

 Ismail.M, “Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam terhadap Pembinaan Akhlak 

Remaja Mejid Babuss’adah Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar”, Skripsi 

(Makassar: Fak. DakwahdanKomunikasi UIN Alauddin, 2011), h. 11.  
14

 Syamsir, “Penerapan Srategi Pembelajaran Guru Akidah Akhlak dalam Membina 

Akhlak Mulia Peserta Didik di MI Al-Abrar Makassar”, Tesis (Makassar Pasca Sarjana UIN 

Alauddin, 2012), h. 10.  

 



11 
 

 
 

Adapun kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini 

terbagi dua yaitu:  

a. Kegunaan Teoretis  

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Kecamatan Wajo Kota 

Makassar tentang peranan penyuluh agama Islam dalam membina majelis 

taklim.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

dalam upaya pengembangan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi 

penulis sendiri tentang masalah yang dikaji.  

b. Kegunaan Praktis  

Sebagai bahan evaluasi khususnya bagi para penyuluh agama Islam 

dalam membina majelis taklim di Kecamatan Wajo Kota Makassar.Hal ini 

juga dilakukan untuk membantu para masyarakat yang ingin memahami lebih 

mendalam terkait agama dengan cara bergabung dalam majelis taklim yang 

terdapat di Kecamatan Wajo Kota Makassar.  

Untuk memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat guna memperoleh 

gelar Sarjana Hukum (S. H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Kedudukan Penyuluh Agama Islam  

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyuluh berarti 

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

penyuluhan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu counseling. 

Istilah penyuluh sering digunakan untuk menyebut pemberian penerangan, 

diambil dari kata suluh yang seperti dengan obor
2
. Penyuluhan adalah 

bantuan yang diberikan kepada klien dalam memecahkan masalah-masalah 

dengan cara face to face, sesuai keadaan klien yang dihadapi untuk mencapai 

kesejahteraan hidup.
3
 

Dalam rangka pembinaan mental, akhlak, dan ketaqwaan kepada Allah 

SWT, ustadz berperan sebagai pembimbing bagi individu yang beragama. 

Serta menggambarkan semua bagian kemajuan melalui jalan masuk dan 

bahasa yang tegas. Ustadz berperan sebagai penafsir dan penyampai pesan 

kepada Masyarakat. Saat ini masyarakat telah mengalami banyak perubahan 

sosial yang cepat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Ini 

terjadi akibat dari pengaruh globalisasi.
4
 

                                                             
1
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; 

Jakarta: Balai Pustaka, 1994) h. 852. 
2
Achmad Mubarok, Al Irsyad an Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus (Jakarta: PT. 

Bina Rena Prawira, 2000), h. 2-4  
3
 Dewa Ketut Sukardi, Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1993), h. 105 
4 Alwiah,Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena SIRI (Studi 

Kasus di KUA Kec,Pallangga”, Jurnal Al-Qadauna 2, no.2 (2021), h.412  
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Kementerian Agama dan pelaksanaannya dipelopori oleh para pendidik 

agama. Membantu umat Islam dalam menjalani kehidupan yang berkualitas 

dan sejahtera lahir dan batin.
5
 

Sebagian dari definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan Strict Expansion adalah pegawai Pemerintah yang disebut sebagai 

pejabat yang berguna dan diberikan kewajiban, kewajiban dan wewenang 

penuh oleh Pendeta Agama atau otoritas yang disetujui untuk melakukan 

latihan pengarahan dan pembinaan yang tegas. melalui bahasa yang kaku. 

dalam menjalani kehidupan yang sejahtera. 

   Berbagai jenis guru yang ketat adalah: 

Pendidik agama yang bekerja di masyarakat pedesaan dikenal sebagai 

Penasihat Muda Keagamaan. Pendidik agama yang bekerja di masyarakat 

perkotaan dikenal sebagai Madya Penyuluh Agama.  

Pendidik yang benar-benar tegas adalah guru yang tegas yang bekerja 

untuk daerah setempat dalam suasana instansi pemerintah atau instansi 

swasta.
6
 

2. Tugas pokok Penyuluh Agama  

Sesuai ketentuan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang 

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan 

kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan melalui 

bahasa Agama.    

 

                                                             
5
 Muzayin Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam 

(Jakarta: Golden Tayon, 1992), h. 35.   
6
 Dewa Ketut Sukardi, Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, h. 105.  
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3. Kedudukan Penyuluh Agama  

Kedudukan Penyuluh Agama berada pada Instansi Pemerintah sebagai 

pelaksana teknis fungsional bimbingan keagamaan atau penyuluhan dan 

pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat, dengan pengaturan 

sebagai berikut:  

 

a. Penyuluh Agama Departemen Agama berkedudukan pada:  

Tempat kerja Dinas Agama Kabupaten/Kota, khususnya: Ustadz yang 

berkedudukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berwenang 

penuh untuk melaksanakan bimbingan berbasis bahasa agama, penyuluhan 

keagamaan, dan kegiatan pembangunan bagi kelompok sasaran masyarakat 

yang berada di wilayah kabupaten dan instansi serta kecamatan yang sesuai. 

Penyuluh keagamaan yang berkedudukan di Kantor Kementerian 

Agama Pusat memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan kegiatan 

bimbingan dan penyuluhan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa 

agama kepada kelompok sasaran lintas Kabupaten dan instansi setingkat. 

Pada tingkat pusat khusus provinsi, Penyuluh keagamaan yang berkedudukan 

di Kantor Kementerian Agama Pusat mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan bimbingan dan penyuluhan keagamaan dan pembangunan melalui 

bahasa agama kepada sasaran kelompok masyarakat yang bersifat nasional. 

dan lembaga internasional atau pemerintah/swasta di tingkat pusat. 

Pejabat yang berwenang mengangkat  pejabat fngsional penyuluh 

Agama sesuai dengan ketentuan menetapkan jabatan penyuluh Agama di 

lingkungan Kementerian Agama yang berlaku. 
7
 

                                                             
7
 Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama 

(Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penerangan Agama Islam, 2012), 

h.13. 
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b. Penyuluh Agama Instansi 

Penyuluh  keagamaan yang memiliki kewenangan penuh untuk 

memberikan Pemninaan mental/spiritual khusus 

penyuluh.Lembaga/Departemen/LPND, termasuk melakukan kegiatan 

pembinaan dan pembinaan keagamaan bagi masyarakat. Pegawai 

cabang/perwakilan instansi yang bersangkutan Pemda tingkat Provinsi atau 

Kabupaten, BUMN dan instansi lain. 

4. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam  

a. Landasan Alquran 

Istilah “filsafat sebagai landasan bimbingan dan konseling” mengacu 

pada kenyataan bahwa filsafat memberikan bimbingan dan konseling dengan 

dasar yang kokoh. Karena praktik yang tidak memiliki landasan filosofis akan 

mengalami kekosongan, maka filsafat berusaha mengarahkan dan 

membimbing semua praktik dan makna konseling
8
.Pendirian utama 

(pendirian atau landasan) tuntunan dan tuntunan Islam adalah Alquran dan 

Sunnah Nabi, karena keduanya merupakan mata air, segala mata air petunjuk 

bagi eksistensi umat Islam, seperti ekspresi Allah SWT. dalam QS. 

AliImran/3: 104  

 

                                                                                             
                                                                                         

                           
 

Terjemahnya:  

                                                             
8
 Tajuddin Hajma, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami 

(Makassar: Alauddin Press, 2015), h. 6. 
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Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung.
9
 

 

Alquran dan Sunnah Rasul dapat diistilahkan sebagai landasan ideal 

dan konseptual bimbingan penyuluhan Islam. Alquran dan Sunnah Rasul 

itulah gagasan, tujuan dan konsep-konsep bimbingan penyuluhan Islam. 

Dilihat dari asal-usulnya, Alquran dan Sunnah Nabi adalah fondasi utama 

konsekuensinya, landasan berbasis aqliyah lain yang dimanfaatkan dalam 

konseling Islam adalah filsafat dan sains. Dalam hal ini, filsafat Islam dan 

landasan keilmuan yang sejalan dengan ajaran Islam.
10

 

b. Landasan Hukum  

Sebagai landasan hukum keberadaan penyuluh agama adalah 

Keputusan Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium penyuluh 

agama, yaitu:  

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 

tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angkat kreditnya.  

Keputusan Menteri Negara Koordinatif bidang pengawasan 

pembangunan dan pendayagunaan aparatur Negara nomor: 

54/kep/mk.waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan 

angkat kreditnya.
11

 

 

                                                             
9
 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 63. 
10

 Tajuddin Hajma, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami, h. 5 
11

 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 10  
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5. Tujuan Bimbingan dan Penyuluhan Islam  

a. Tujuan umum  

Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya 

agar mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

b. Tujuan khusus  

Membantu individu mengelakkan masalah. Membantu orang ramai 

mengatasi masalah yang mereka hadapi, membantu individu mengekalkan 

dan membangunkan situasi dan keadaan yang positif supaya mereka tidak 

membahayakan diri sendiri atau orang  lain
12

 

6. Sasaran Penyuluh Agama Islam 

Umat Islam dan non-Muslim yang belum menganut salah satu agama di 

Indonesia, serta individu dari berbagai latar belakang budaya dan pendidikan, 

merupakan siswa yang menjadi fokus para pengajar Agama Islam. Secara 

umum, masyarakat Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori: masyarakat 

pedesaan, masyarakat perkotaan, dan masyarakat intelektual. Di sisi lain, 

dalam hal kelompok masyarakat, terdapat beberapa kelompok di kota dan 

desa, serta beberapa kelompok yang juga ada di kota. Oleh karena itu, tujuan 

khusus dari konseling keagamaan ini akan dikaji dalam hal pengelompokan 

untuk menghindari klasifikasi dan kesalahpahaman yang tidak perlu. 

Berikut adalah daftar kelompok masyarakat yang menjadi fokus 

penyuluhan: 

a) Lembaga Permasyarakatan 

                                                             
12

 Ainun Rahim faqih, Bimbingan Dan Konselin dalam Islam (Yogjakarta : UII Press, 

2000), h. 35. 
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Pegawai dan petugas lapas, serta narapidana, merupakan sasaran utama 

program pendidikan agama. Mengingat bahwa karyawan dan petugas 

berinteraksi dengan narapidana setiap hari, memberikan konseling kepada 

mereka sangatlah penting. Di sekolah yang ketat ini, mereka seharusnya lebih 

sadar bahwa tugas yang mereka emban bukan hanya tugas negara tapi juga 

agama. Hal ini didasarkan tidak hanya pada nilai-nilai kemanusiaan tetapi 

juga pada nilai-nilai agama untuk memberikan pengarahan sehari-hari kepada 

narapidana. 

Pengarahan yang tegas bagi para tahanan mencoba untuk 

membangkitkan perhatian yang mendalam untuk mengatasi kekeliruan 

mereka dan kembali ke jalan yang benar dengan harapan penuh bahwa Allah 

akan mengakui penyesalan mereka, membuka halaman lain hingga akhir 

hidup mereka. Pendidik agama seharusnya mengetahui latar belakang 

pendidikan, keluarga, ketaatan beragama, jenis kejahatan yang dilakukan dan 

lama hukuman yang dijalaninya. 

b) Generasi muda 

Kelompok anak-anak, remaja, dan dewasa muda mengikuti penyuluhan 

keagamaan bagi generasi muda. Pendidikan yang ketat bagi mereka sangat 

penting mengingat merekalah yang akan melanjutkan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menurut Pancasila dan UUD 1945. 

Generasi muda merupakan harapan untuk pertumbuhan di masa depan. 

Dari segi demografi, generasi muda merupakan mayoritas penduduk 

Indonesia dan dapat ditemukan dalam berbagai strata sosial. Usianya masih 

lebih panjang, potensinya masih besar, tubuh dan pikirannya masih besar, dan 

terbuka terhadap pengaruh luar. Selain itu, kontribusinya masih jauh lebih 

besar dari generasi sebelumnya. 
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c) Kelompok orang tua 

Tujuan pemberian penyuluhan agama kepada kelompok orang tua 

adalah untuk lebih meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan amalan 

keagamaan. Agama mereka akan bermanfaat bagi anak-anak mereka dan 

generasi muda secara keseluruhan, memenuhi peran mereka sebagai 

pemimpin rumah tangga. 

Laki-laki dewasa yang tinggal di berbagai lingkungan masyarakat, 

termasuk pedesaan dan perkotaan, merupakan kelompok orang tua. 

d) Kelompok wanita 

Tujuan pemberian penyuluhan agama kepada kelompok perempuan 

adalah untuk meningkatkan pengalaman, pengetahuan, dan kesadaran 

keagamaan. karena pentingnya peran perempuan dalam masyarakat dan 

rumah tangga pun semakin meningkat.
13

 

Sasaran penyuluhan Agama tidak saja kepada ibu rumah tangga tetapi 

juga wanita karir, baik yang tergabung dalam berbagai organisasi wanita 

maupun wanita pada umumnya. 

e) Masyarakat Daerah Rawan 

Pembinaan yang ketat terhadap kelompok diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan yang ketat dan kewaspadaan yang ketat serta 

melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengetahuan yang 

cukup dan kewaspadaan yang tinggi sebenarnya mereka ingin menghindari 

dampak luar yang negatif yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 

1945. 

f) Inrehabilitasi/Pondok Sosial 

                                                             
13

 A.M. Romly, Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama, h.22 
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Pembinaan keislaman kepada penghuni atau penghuni balai/pondok 

terlihat untuk menanamkan semangat hidup dalam pandangan kehati-hatian 

dan penghayatan serta pengalaman pelajaran yang tegas. Penghuni 

pondok/restoran sosial terdiri dari berbagai jenis, misalnya lansia, cacat 

badan, yatim piatu, korban penyalah gunaan narkotika dan sebagainya. 

Kelompok masyarakat ini akan sangat diuntungkan dengan adanya 

penyuluhan agama karena akan memberi arti bagi kehidupan mereka dan 

mendorong mereka untuk terus berusaha menjadi warga yang beragama 

dengan sebaik-baiknya. 

Khusus untuk anak Yatim/Yatim Piatu membutuhkan perawatan 

khusus, terutama dalam hal pendidikannya tidak terbayangkan di antara 

mereka selama mereka mendapatkan kesempatan yang setara dalam 

bersekolah, didorong oleh kecemasan mereka bahwa mereka benar-benar 

akan melahirkan anak-anak negeri yang akan menjadi religius di masa depan 

lebih dari anak-anak yang orang tuanya masih utuh. Hasilnya, mereka 

mendapat manfaat dari lingkungan yang menyenangkan yang diresapi dengan 

semangat religius yang kuat. 

Penginapan Gathering Yang dimaksud dengan penginapan disini adalah 

penginapan umum mind boggling, komplek penginapan untuk para pekerja 

baik pemerintah maupun organisasi rahasia. Karyawan itu sendiri maupun 

keluarganya menjadi sasaran. Bimbingan yang ketat bagi mereka adalah 

dengan meningkatkan pengetahuan yang ketat dan kesadaran yang ketat serta 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 

diharapkan dapat menumbuhkan suasana religius dan keharmonisan 

lingkungan rumah tangga dan masyarakat. 

g) Kampus/Masyarakat Akademis 
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Civitas akademika pada setiap perguruan tinggi negeri dan swasta 

mengacu pada kampus/civitas akademika. Sasarannya adalah guru, siswa, dan 

staf administrasi. Tujuan kelompok masyarakat ini memberikan penyuluhan 

agama untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran beragama sekaligus 

menumbuhkan penghayatan dan penerapan agama secara mendalam dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, selain memiliki informasi yang paling 

ekstrim, diyakini juga akan terjadi kehebohan yang paling ekstrim, sehingga 

kehadiran mereka di tengah masyarakat akan memberikan keuntungan yang 

luar biasa.. 

h) Majelis Taklim 

Majelis taklim selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. 

Oleh karena itu penyuluhan Agama melalui majelis taklim ini sangat efektif. 

14
Majelis taklim atau pengajian memainkan peran penting dalam perbaikan 

daerah setempat. Mungkin anggotanya hanya terdiri dari beberapa individu 

atau bersifat massal. Namun, penyuluhan agama Islam majelis taklim akan 

memberikan kontribusi yang signifikan bagi kehidupan keagamaan 

masyarakat. 

7. Materi Penyuluh Agama Islam 

Materi penyuluhan agama harus berkonsentrasi pada aspek-aspek yang 

sebenarnya dibutuhkan oleh audiens yang dituju. Aspek praktis daripada 

aspek teoretis adalah fokus utama. Guru Agama Muda, Agama Tengah, dan 

Agama Utama masing-masing akan memberikan materi yang berbeda.  

a. Materi/Kurikulum bagi Penyuluh Agama Muda 

1) Materi Aqidah Islamiyah 

                                                             
14

 M Bambang Pranowo dkk., Pedoman Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh 

Agama Islam (Jakarta: Departemen Agama RI.2002) h. 30-35. 
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Guru muda yang tegas perlu memahami bahwa kepercayaan diri tidak 

dapat dideteksi, tetapi pedomannya harus terlihat, yaitu landasan khusus, 

pengetahuan, konversi dan ketekunan. Tergantung pada formasinya, iman 

bisa tebal atau tipis. Kesabaran, amal, ilmu, dan dakwah semuanya diperlukan 

untuk pengembangan iman. Oleh karena itu, para pendidik agama muda harus 

menguasai dasar-dasarnya, yang meliputi: 

(1) Mengenal Tuhan; (2) Mengetahui sifat-sifat Tuhan; (3) Beberapa 

teori tentang Tuhan; 4) perilaku yang melawan hukum dan dapat merusak 

tauhid; 5) daftar Asmaul Husna tentang sifat Allah (nama-nama baik); 6) 

Memahami Tuhan melalui ciptaan-Nya; 7) Malaikat sebagai entitas yang 

tidak berwujud; 8) Kitab Allah adalah bermacam-macam wahyu Allah; (9) 

Hubungan antara Alquran dan tulisan-tulisan Allah sebelumnya; 10) 

Sejumlah aspek keimanan kepada Nabi/Rasul Allah; 11) Hari akhir meliputi 

alam barzah nama-nama hari kiamat; (12) Qadha dan Qadar meliputi 

pengertian-pengertian yang benar hubungannya dengan ikhtiar dan do’a; (13) 

Tauhid dan segala sesuatunya; (14) Urgensi tauhid dalam Islam; (15) 

Manifestasi tauhid.Penyuluh Agama muda perlu menyadari bahwa 

kehidupan. 

2) Materi Syariah 

Orang-orang dunia ini adalah anugerah Allah SWT untuk kita. Manusia 

dapat merasakan segala kenikmatan yang dapat dirasakannya sendiri karena 

karunia-Nya. Namun karena anugerah ini, manusia terkadang melupakan 

hakikat Allah SWT yang telah menawarkannya untuk bertindak sesuai 

dengan petunjuk Allah SWT atau memanfaatkan rahmat Allah dalam 

kehidupannya, manusia membutuhkan arahan. 
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Kehidupan yang berwawasan syariah akan melahirkan perhatian untuk 

bertindak sesuai dengan arahan Allah SWT dan Kurir-Nya yang tercermin 

dalam aturan Allah yang baku dan ekspresif. Berikut ini adalah dasar-dasar 

yang harus dikuasai oleh pendidik agama muda: 

(1) ibadah yang sesuai syariah; 2) Apa yang dimaksud dengan ibadah? 

3) Ibadah kategori khusus dan umum; (4) Persyaratan hukum syariah; 5) 

Sumber Islam. 

3) Materi Akhlak 

Pendidik agama muda perlu mengetahui bahwa moral atau sistem 

perilaku ini muncul dari sebuah konsep atau seperangkat keyakinan 

tentang apa seharusnya moral tersebut dan bagaimana seharusnya 

dipraktikkan. Memahami seperangkat gagasan tentang apa dan bagaimana 

sistem moral ideal manusia harus mengatur moralitas. Materi yang harus 

dikuasai antara lain: 

A. Pemahaman dasar tentang etika, Islam, dan moralitas; 

B. Perbandingan etika dan moralitas; 

C. Penerapan moral; 

D. Pengertian norma dan nilai; 

E.  Sumber norma dan nilai; 

F. Pengaruhnya terhadap tingkah laku.  

1. Baca Tulis Alquran 

Para Pembimbing Muda Keagamaan perlu mengetahui bahwa 

Alquran merupakan wahyu dari Allah SWT dan pedoman bagi 

kehidupan dan kemanusiaan, khususnya umat Islam yang ingin bahagia 

dunia dan akhirat Jika Anda berpegang teguh pada Alquran dan Al-

Hadits, anda dapat yakin bahwa hidup anda tidak akan salah. Pendidik 
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agama muda harus mampu mengajarkan dan memahami hal-hal 

berikut: 

(1) Mengetahui Alquran dan mampu membacanya; 

(2) Memberikan arahan tentang cara paling mahir menyusun huruf 

hijaiyah; 

(3) Menyimpan ayat-ayat atau surat-surat pendek Al-Qur'an untuk 

praktek sehari-hari, terutama untuk dibaca dalam petisi. 

2. Materi/Kurikulum bagi Penyuluh Agama Madya 

Beberapa materi yang perlu mendapat perhatian penyuluh Agama 

Madya antara lain sebagai berikut: 

1. Aqidah meliputi: 

 Memahami Allah dan sifat-sifat-Nya. Jalani kebenaran yang diberikan 

Tuhan, Roh sebagai kualitas yang berbeda, Mukjizat Profetik dan Apostolik, 

setan, jin, dan makhluk lainnya; kitab suci yang diturunkan Allah SWT 

Alquran sebagai wahyu, mukjizat, petunjuk petunjuk, dan korektor 

kehidupan.Pokok-pokok dan latar belakang Alquran, atribut, tanggung jawab, 

dan peran seorang rasul atau nabi, Kerasulan Muhammad, Kematian Wajar; 

Hari Kiamat sebagai janji keadilan dan kesempurnaan Allah SWT. Hikmah 

yang terkandung dalam istilah qadha dan qadar, kaitan antara ikhtiar manusia 

dengan qadha dan qadar.  

Dalam kaitannya dengan agama, akidah merupakan tolok ukur bagi 

seseorang dalam membekali pelajaran yang dianut dan dianutnya sepanjang 

hidupnya. Akidah juga akan menjadi landasan ibadah sehari-hari.Pendidik 

yang tegas memang harus memberikan materi ini secara lengkap, mendalam 
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dan terkoordinasi dengan cara yang benar dalam menjaga keyakinannya 

mereka. 

2. Syariah meliputi: 

Ibadah khusus dan bentuk-bentuknya;Ibadah umum dan bentuk-

bentuknya,Iman dan ibadah, Ilmu dan ibadah, Amal saleh sebagai realisasi 

Agama.Peranan dalam kehidupan, nilai thaharah menurut Islam,Shalat dan 

kedudukannya dalam Islam, Zakat dan kedudukannya dalam ajaran Islam, 

Puasa dan kedudukannya dalam ajaran Islam, Berhaji dan kedudukannya 

dalam ajaran Islam, Pentingnya doa dalam kehidupan manusia.Pengurusan 

jenazah, Pembagian harta pusaka, Sistem perkawinan dalam 

Islam,Membangun masyarakat Islam. Syariah merupakan tuntunan dalam 

Islam yang kaffah dan wajib kitaja lankan dalam kehidupan baik suka 

maupun duka, baik sehat maupun sakit. 

Syariah merupakan sebuah kewajiban umat Islam untuk dilaksanakan 

karena ini merupakan perkara amar ma’ruf nahi mungkar,dalam memperbaiki 

kehidupan ini agar tidak salah langkah dalam bertindak, bertutur kata dan 

berperilaku. 

3. Materi/Kurikulum bagi Penyuluh Agama Utama 

Penyuluh Agama utama sebagai anggota elite masyarakat perlu di 

bekali dengan perangkat-perangkat ilmu agama yang sifatnya lebih luas dan 

mampu memahami  mandiri materi-materi Islam secara keseluruhan. Untuk 

itu sebagai seorang penyuluh Agama tingkat utama diminta untuk tidak lekas 

puas diri dan senantiasa mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. 

Barangkali hal-hal di bawah ini perlu diprioritaskan sebagai bekal 

menghadapi audience yang begitu kompleks. Antara lain sebagai berikut: 
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(1) Menyadari pentingnya agama dalam kehidupan; (2) Mengetahui dan 

memahami kerangka Islam secara lengkap; (3) Mengetahui memahami dan 

menyakini kebenaran konsep Islam tentang Tuhan dan sebagainya. 

Karena itu materi/kurikulum bagi seorang penyuluh Agama utama agak 

lebih luas ketimbang tingkat penyuluh terdahulu. Perbedaan tersebut terletak 

pada ruang lingkup pembahasan, teknik penyampaian dan sebagainya. Materi 

yang cocok adalah sebagai berikut: 

1) Agama Secara Umum meliputi: 

(1) Urgensi Agama dalam kehidupan; (2) Islam sebagai Agama; (3) 

Konsep Islam tentang Tuhan; (4) Masalah Tuhan dalam konsep para filosof; 

(5) Masalah Tuhan dalam bidang-bidang Agama; (6) Mengenal dan 

menghayati kebenaran Allah; (7) Perkembangan pemikiran manusia terhadap 

Agama; (8) Manusia menurut Islam; (9) Manusia dan alam semesta. 

 

2) Aqidah meliputi: 

(1) Kewajiban seorang muslim menurut ajaran Islam; (2) Aspek 

keyakinan seorang muslim terhadap Islam; (3) Tuhan dan segala sesuatunya; 

(4) Malaikat dengan segala permasalahannya; (5) Kitabullah dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengannya; (6) Aspek keyakinan pada Nabi/Rasul; (7) 

Hari pembalasan sebagai janji Allah SWT; (8) Segala sesuatu yang 

menyangkut Qodho dan Qodar; (9) Pertanggung-jawaban manusia di Yaumul 

Mahsyar.  

3) Syariah meliputi: 

(1) Hablumminallah; (2) Hablumminannas; (3) Beberapa pengertian 

ibadah; (4) Ibadah yang khas; (5) Ibadah yang aam; (6) Pentingnya ibadah 

dalam kehidupan manusia; (7) Nisbah ilmu dengan ibadah; (8) Nisbah iman 
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dengan ibadah; (9) Ibadah sebagai bagian dari syariah; (10) Sumber-sumber 

syariah; (11) Klarifikasi dan pelaksanaa syariah; (12) 

Kedudukan shalat dalam ajaran Islam; (13) Tinjauan tentang hikmah 

shalat dari berbagai disiplin ilmu; (14) Peranan zakat dalam mengatasi 

kemiskinan; (15) Zakat sebagai stabilisator ekonomi; (16) Kedudukan puasa 

dalam ajaran Islam; (17) Hikmah di balik perintah puasa; (18) Kedudukan 

ibadah haji dalam ajaran Islam; (19) Hikmah di balik perintah haji; (20) 

Pengurusan jenazah; (21) Pembagian harta pusaka; (22) Pernikahan dan 

segala sesuatu yang berkaitan dengannya; (23) Masyarakat yang dicita-

citakan oleh seorang Muslim; (24) Kerukunan hidup antar umat beragama 

dan sebagainya.  

Materi yang akan disampaikan di atas merupakan dasar pendidikan 

dalam Islam untuk memahami hidup yang penuh kompleksitas dengan aturan 

yang dituliskan atau menjadi tuntutan umat Islam dalam berbuat, bertindak 

dan berperilaku dalam kesehariannya. Perlunya penyuluh Agama Islam 

memberikan materi tersebut agar menjadi landasan utama dalam menjalankan 

kehidupan sosial, baik itu hubungan antara manusia yang lainnya maupun 

hubungan dengan Sang Pencipta. 

B. Peranan dan Fungsi Penyuluh Agama Islam  

1. Peranan Majelis Taklim 

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam. 

Walaupun tidak disebut majelis taklim, namun pengajian Nabi Muhammad 

SAW yang berlangsung secara sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abil 

Arqam r.a. di zaman Makkah, dapat dianggap sebagai majelis taklim menurut 

pengertian sekarang. Setelah adanya perintah Allah SWT untuk menyiarkan 
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Islam secara terang-terangan, pengajian seperti itu segera berkembang di 

tempat-tempat lain yang diselenggarakan secara terbuka. 

 

Secara strategis, majelis talim merupakan sarana dakwah dan 

tabligh Islam yang sesuai dengan ajaran Islam, membina dan 

meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Selain itu, untuk menggugah 

umat Islam dalam mengamalkan dan mengamalkan ajaran-ajaran khusus 

yang relevan dengan sosial-sosial dan habitat umum di sekitarnya, 

sehingga dapat menimbulkan ummat Islam sebagai Ummatan Washatan 

yang meniru majlis-majlis khusyuk lainnya. 

Ada sejumlah tujuan di mana seorang pemimpin harus 

membimbing orang-orang menuju cahaya cara hidup Islami yang 

meningkatkan kesejahteraan spiritual dan mental serta menyadarkan 

mereka akan peran mereka sebagai khalifah di muka bumi. M. Arifin 

menyatakan, “Sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, yaitu iman dan taqwa 

yang melandasi kehidupan duniawi dalam segala bidang aktivitasnya, 

berfungsi sesuai dengan pembangunan nasional, peran fungsional majelis 

taklim adalah memperkuat ukhuwah. landasan kehidupan bangsa 

Indonesia, khususnya bidang mental spiritual agama Islam, guna 

meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, eksternal dan internal, 

duniawi dan spiritual secara bersamaan, hal ini dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidupnya kita”. 

2. Fungsi Penyuluh Agama Islam 

a. Fungsi Informatif dan Edukatif  

Penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai dai yang 

berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan 
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mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Alquran dan As 

sunnah. 

 

    

b. Fungsi Konsultatif  

Guru-guru Islam yang tegas juga ikut merenungkan dan membantu 

menangani masalah-masalah yang dilihat oleh daerah setempat, baik masalah 

individu, keluarga maupun masalah daerah secara keseluruhan..  

c.     Fungsi Advokatif  

Pendidik agama Islam memiliki kewajiban moral dan sosial untuk 

melakukan advokasi atas nama umat dan masyarakat yang dididiknya 

terhadap berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang 

membahayakan iman dan ibadah dan merusak akhlak.
15

 

3.  Kompetensi dan Syarat Penyuluh Agama Islam  

Kompetensi berasal dari kata bahasa Inggris competence yang berarti 

kemampuan atau keterampilan. Kompetensi, menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, adalah kewenangan (kekuasaan) untuk mengambil keputusan. Hal 

ini menunjukkan bahwa hal itu terkait dengan memiliki pengetahuan, 

keterampilan, atau kemampuan sebagai penyuluh agama Islam. 
16

Pemberian 

arahan/pengarahan kepada daerah setempat memerlukan informasi atau 

kemampuan sebagai pembantu atau buruh pemekaran dalam menjalankan 

kewajibannya. 

Seorang penyuluh harus memiliki keterampilan profesional berikut: 

1) Mengetahui cara mengatasi masalah yang muncul. 

                                                             
15

 Suharto, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama (Jakarta: Penerbit 

Indah, 2003), h. 19.   
16

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 6.   
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2) memperoleh kecakapan dalam metode dan teknik konseling atau 

bimbingan 

a. Memahami hukum Islam dilihat dari tantangan yang dihadapi 

dalam bidang bimbingan dan konseling.Adapun penjelasan secara 

umum hukum islam adalah hukum yang diyakini memiliki 

keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam atau aturan yang 

ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang bersumber 

dari Alquran dan hadist.
17

 

b. Cari tahu dasar filosofis dari arahan dan bimbingan Islam. 

c. Mampu mengelola dan menyelenggarakan layanan bimbingan dan 

konseling Islami. 

d. Mampu memperoleh dan memanfaatkan data penelitian yang 

berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islam. 

e. Berikut ini adalah beberapa syarat atau keterampilan mental yang 

harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama: 

a) Memiliki pribadi yang menarik, serta rasa berdedikasi tinggi dalam 

tugasnya.  

b) Memiliki rasa komitmen dengan nilai-nilai kemanusiaan.  

c) Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi yang baik dengan 

orang yang dibimbing.  

d) Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang suka 

menyembunyikan sesuatu maksud lain.  

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

orang lain.  

                                                             
17 Alwiah,Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena SIRI (Studi 

Kasus di KUA Kec,Pallangga”, Jurnal Al-Qadauna 2, no.2 (2021), h.410 
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f) Pribadinya disukai banyak orang karena berpribadi simpatik.  

g) Memiliki perasaan sensitif (peka) terhadap orang yang dibimbing.
18

 

Dalam bukunya M. Arifin, seorang ulama besar bernama Ibnu Al-

Muqaffa mengatakan bahwa siapa saja yang ingin menjadi imam yang jujur 

dalam masyarakat hendaknya mendidik diri sendiri, memperbaiki tutur kata, 

dan mendidik orang lain. 

Melalui tingkah lakunya adalah akan lebih berhasil daripada mendidik 

dengan lisannya.Terdapat beberapa Petugas bimbingan atau instruktur harus 

memiliki kualitas atau persyaratan sebagai berikut: 

a) Memiliki pribadi yang hebat, pada dasarnya sesuai ukuran 

klien/masyarakat. 

b) Percaya, dengan Allah sebagai dasar segala sesuatu. 

c) Sabar, terutama bila berhadapan dengan klien atau masyarakat yang 

menentang menerima bantuan. 

d) Tanpa emosi, yang menunjukkan bahwa Anda mampu mengelola 

emosi Anda sendiri maupun emosi klien atau masyarakat. 

e) Retorika efektif yang menghilangkan keraguan klien dan komunitas. 

f) Mampu membedakan perilaku klien atau masyarakat dengan yang 

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

per;lunya taubat atau tidak.
19

 

                                                             
18

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

dan di Luar Sekolah (Cet. II; Jakarta; Penerbit Bulan Bintang, 1977), h. 19. 
19

 Elfi Mu’awanah, Rifa Hidayah, Bimbingan Dan Konseling Islami di Sekolah Dasar 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 142. 
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4.  Metode Penyuluh Agama Islam  

Pendekatan biasanya diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah 

untuk mencapai hasil yang memuaskan. Ada dua jenis metode bimbingan 

atau konseling Islami: metode langsung dan metode tidak langsung. 
20

 

1) Metode Langsung  

Pendekatan langsung adalah salah satu di mana mentor atau penyuluh 

berkomunikasi langsung (secara pribadi) dengan mentor atau masyarakat. 

Sub-metode tambahan dari teknik ini meliputi: 

   

a. Metode pembinaan dengan lisan  

Sifat dan potensi ekspresi verbal dalam mengungkapkan cita-cita, 

pandangan, dan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam diikuti 

dalam metode kerja ini. Misalnya, percakapan pribadi dan kunjungan ke 

rumah individu atau perseorangan oleh penyuluh atau pembimbing, dimana 

mereka melakukan percakapan langsung dengan pihak yang dibimbing atau 

menerima penyuluhan sambil mengamati keadaan rumahnya, atau bahkan 

mengadakan diskusi kelompok dengan orang yang dibimbing yang sedang 

mengalami kesulitan yang sama.
21

 

b. Metode pembinaan dengan tangan atau bil yad  

Strategi mengikuti tata cara kerja potensi manusia yang berupa akal, 

hati, dan penampilan fisik dalam keutuhan kegiatan operasional, merupakan 

cara kerja yang berupaya mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi 

dan sosial (amal nyata).
22
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 Tajuddin Hajma, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami, h. 49 
21

 Faqih, Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), 

h.23 
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 Faqih, Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling Islam, h. 93.   
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2) Metode Tidak Langsung  

Hal Penyuluh Agama Islam menggunakan media komunikasi massa 

untuk memberikan penyuluhan Islam secara tidak langsung. Secara individu, 

kelompok, atau bahkan secara massal, hal ini dapat dilakukan. Metode tidak 

langsung mungkin termasuk: 

A. Secara pribadi. 

B. Melalui korespondensi. 

C. Online atau melalui telepon. 

3) Metode kelompok/missal  

a. Melalui papan bimbingan.  

b. Melalui surat kabar/majalah.  

c. Melalui borsur.  

d. Melalui radio (media audio).  

e. Melalui televisi (media visual). 
23

 

Metode yang digunakan dalam melakukan proses bimbingan/penyuluhan 

Islam dapat disesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi, tujuan 

menghadapi masalah, dan keadaan yang harus dibimbing atau yang diberikan 

penyuluhan.  

C. Hambatan yang dihadapi Penyuluh Agama Islam  

Kepala Pusdiklat Kemenag menyatakan, pejabat Kemenag pada 

umumnya, dan Pendidikan Agama Islam pada khususnya, terus bergelut 

dengan persoalan sikap mental, pengetahuan, dan keterampilan, seperti: 

Kurangnya keseriusan di tempat kerja, kurangnya inisiatif, dan lebih 

banyak menunggu pesanan. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan 
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 Tajuddin Hajma, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Konseling Islami, h. 

50. 
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tentang tanggung jawab dan tujuan lembaga. Kurangnya kepercayaan pada. 

budaya terlalu banyak. 

Masih ada kekurangan fokus menyelesaikan tugas dengan memikirkan 

hasil. Kurangnya fokus pada kepuasan target audiens (pelanggan) sebagai 

akibat dari kepekaan dan empati terhadap integritas pemangku kepentingan 

yang masih rendah.
24

 Meskipun ada peningkatan minat pada pendidikan 

formal, namun tidak ada peningkatan kesadaran staf tentang bagaimana 

menggunakan pengetahuan baru dalam pekerjaan mereka, dan semakin 

banyak karyawan yang kurang memiliki keterampilan. 

Kurangnya kemahiran teknologi, tetapi tingkat antusiasme yang tinggi 

untuk memperoleh teknologi baru. Informasi baru masih jarang digunakan 

untuk menyelesaikan tugas. Budaya adalah masalah konseling terakhir. Hal 

ini masalah budaya, ada dua aspek yang menonjol, yaitu budaya internal 

kepenyuluhan dan budaya masyarakat. Khusus menyangkut budaya 

kepenyuluhan, sementara ini masih dihadapkan dengan budaya paternalis dan 

struktural.  

Komunikasi antara penyuluh dan atasan dibangun berdasarkan pola 

hubungan yang ketat antara atasan dan bawahan. Para penyuluh diposisikan 

sebagai pelaksana teknis yang wajib menjalankan apa saja kebijakan atasan 

dengan dibingkai loyalitas pada atasan, bukan loyalitas pada profesi atau 

pekerjaan. Sedangkan budaya pada masyarakat, program penyuluhan 

dihadapkan pada budaya global yang cenderung pragmatis, materialis dan ada 
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 Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek 
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Agama Islam (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Reza, 2002), h. 27.  
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kecenderungan kurang memandang penting persoalan agama bagi 

kehidupan.
25

 

Masyarakat Islam sebagai sasaran penyuluhan, sekarang ini tengah 

menghadapi dislokasi dan disorientasi hidup. Mereka gagal menghadapi 

perkembangan zaman yang ditandai dengan perubahan budaya sebagai akibat 

dari penemuan dan penerapan berbagai teknologi canggih, khususnya 

dibidang transportasi, komunikasi dan informasi. Satu sisi, realitas semacam 

ini sebenaranya dapat menjadi peluang, tetapi sementara ini masih menjadi 

tantangan bagi Penyuluh Agama Islam. Kesadaran untuk memperdalam 

agama secara intens dan reguler dikalangan masyarakat masih kurang. 

Kalangan anak-anak ataupun remaja, cenderung berkembang anggapan 

bahwa kalau sudah bisa membaca Alquran, mereka merasa belajar agama 

sudah selesai, demikian juga dikalangan masyarakat, pengajian rutin 

mingguan, bulanan atau selapanan, seperti yasinan, mudzakarah, atau 

istighasah dapat sebenarnya berjalan tetapi, program-program itu lebih 

bersifat simbolik sebagai agenda ritual yang bersifat pribadi atau massal. 

Beberapa kegiatan itu belum mampu menggerakkan kesadaran untuk 

meningkatkan pemahaman, pengamalan dan penghayatan keagamaan yang 

lebih baik.
26

 

Secara detail, beberapa problem penyuluhan yang perlu dicermati 

secara kritis antara lain sebagai berikut:  
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 Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek 

Peningkatan Tenaga Keagamaan Penyuluh Agama, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh 
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Penentuan program-program penyuluhan masih bersifat sentralistik. 

Sejak diterapkannya otonomi daerah, Kantor Wilayah Departemen Agama 

Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota memang diberi 

kesempatan untuk membuat perencanaan program yang akan dimasukkan di 

dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP) dalam 

setiap tahun anggaran melalui rapat kerja daerah (Rakerda). Ketentuan 

program yang akan dijalankan di masukkan di dalam Daftar Isian Kegiatan 

(DIK)/ Daftar Isian Proyek (DIP) tetap berada di pusat.  

Kemampuan perencanaan program-program penyuluhan yang kreatif, 

inovatif dan proyektif di tingkat Kanwil dan Kandepag masih lemah. 

Pengelolaan sumber daya penyuluh belum efektif.Lemahnya pemahaman 

para penyuluh terhadap konsep dasar penyuluhan, pendekatan penyuluhan, 

teknik-teknik penyuluhan dan teori-teori penyuluhan.Implementasi 

pelaksanaan penyuluhan cenderung bersifat formalistik dan strukturalistik.  

Para penyuluh agama belum memahami secara komprehensif pedoman 

operasional penyuluhan, misalnya menyangkut petunjuk teknis jabatan 

fungsional, materi bimbingan dan penyuluhan, pedoman identifikasi potensi 

wilayah, pedoman identifikasi kebutuhan sasaran, pedoman penilaian angka 

kredit, dan pedoman-pedoman lainnya.  

Metode pelaksanaan penyuluhan lebih cenderung bersifat 

konvensional, belum partisipatif dan transformatif.Belum efektifnya 

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi program yang dapat menjadi dasar 

pengembangan program secara berkelanjutan.  

Kemampuan penyuluh dalam hal penguasaan teknologi pendukung 

masih lemah.Frekuensi dan kesempatan pengembangan dan pelatihan yang 

sangat terbatas dan belum efektif.Belum adanya peluang atau kesempatan 
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pemfasilitasian, khususnya pembiayaan (beasiswa) untuk melanjutkan 

pendidikan lebih tinggi.  

Belum adanya biaya operasional pelaksanaan penyuluhan di lapangan. 

Belum dimanfaatkannya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang 

memadai untuk mendukung proses penyuluhan. Lemahnya data base seputar 

kelompok sasaran penyuluhan.  
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BAB III 

METODE PENILITIAN 

  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Sebagaimana layaknya suatu penelitian ilmiah, maka penelitian tersebut 

memiliki objek yang jelas untuk mendapatkan data yang otentik, teknik 

pengumpulan data dan analisis data yang akurat. Untuk itu, dalam skripsi ini 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.     

Menurut Bogdan dan Biklen, bahwa metode penelitian kualitatif 

memiliki lima ciri yaitu, penelitian kualitatif memunyai setting yang alami 

sebagai sumber data langsung, dan penelitian sebagai instrumen kunci. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang deskriptif, daya yang 

dikumpulkan lebih banyak kata-kata atau gambar-gambar daripada angka.  

Penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses daripada produk. Hal 

ini disebabkan oleh cara peneliti mengumpulkan dan memaknai data setting 

atau hubungan antar bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila 

diamati dalam proses.  

Penelitian kualitatif mencoba menganalisis data secara induktif. Peneliti 

Tidak mencari data untuk membuktikan hipotesis yang mereka susun 

sebelumnya memulai penelitian namun untuk menyusun abstraksi. Penelitian 

kualitatif menitik beratkan pada makna bukan sekedar perilaku yang tampak.
1
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 Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap 

suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.
2
 

 

Berdasarkan pada kedua pandangan di atas, maka penelitian kualitatif 

dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan 

penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti 

langsung mengamati peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung 

dengan Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Membina Majelis Taklim di 

Kecamatan Wajo kota Makassar. 

 

2. Lokasi Penelitian  

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku 

dan kegiatan. 
3
Penelitian tentang Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam 

Membina Majelis Taklim di Kecamatan Wajo Kota Makassar, ini karena 

melihat  masih terdapat masyarakat yang buta huruf terhadap alquran dan 

pemahaman agamanya yang masih kurang,di lokasi ini sangat membutuhkan 

peran penyuluh agama untuk membantunya memahami agama Islam lagi 

dengan baik.  

                                                             
2
 Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya (Cet. IV; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), h. 14. 
3
 S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43. 
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola 

pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam 

ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan 

penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup 

kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.Adapun pendekatan 

yang digunakan oleh peneliti  sebagai berikut:  

1. Pendekatan Konseling  

Pendekatan konseling merupakan suatu pendekatan yang mempelajari 

mengenai pemberian bantuan terhadap individu dalam mencegah dan 

mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup seseorang agar mencapai 

kesejahteraan. 
4
Hal ini merupakan sebuah sudut pandang yang melihat 

fenomena gerakan bimbingan sebagai bentuk penerapan pembinaan untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan akurat.  

2. Pendekatan Sosiologis  

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang menggunakan 

logika dan teori sosiologi, baik teori klasik maupun modern untuk 

menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena 

terhadap fenomena lain. 
5
Alasan peneliti mengapa memakai pendekatan ini 

karena peneliti merasa bahwa pendekatan ini sangat cocok untuk dipakai 

untuk mendapatkan informasi yang baik dalam masyarakat  

                                                             
4
 Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Cet. II; Yogyakarta: PT. Andi 

Offset, 1993), h. 2. 
5
Maman Kh, Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Raja 

Grapindo Persada, 2006), h. 128.    
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C. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasi sebagai 

berikut :  

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu penyuluh agama Islam 

sebagai informan kunci. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam 

penelitian ini adalah Aparat desa, masyarakat, penyuluh agama Islam dan ibu-

ibu majelis taklim Di Kecamatan Wajo Kota Makassar.  

2. Sumber Data Sekunder   

Sumber data sekunder dapat dibagi dua yaitu; pertama, kajian 

kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku 

yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul 

penelitian ini. Kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau 

penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan 

pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak 

diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah. 

D. Instrumen Penelitian  

Instrumen utama dalam penelitian  kualitatif adalah peneliti sendiri, 

yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, 

menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai 

instrumen harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis data. 

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 

digunakan, karena itu alat yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

meliputi: Daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, kamera, dan 

buku catatan.  
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E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki
6
. 

Hal yang hendak diobservasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan 

metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat 

dijadikan informasi tetapi gerakan dan raut wajah pun memengaruhi 

observasi yang dilakukan.  

2) Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan lisan melalui tanya jawab dan bertatap muka atau berhadapan 

langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Tanpa 

wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh 

dengan 
7
bertanya langsung kepada informan. Seperti teknik wawancara 

melalui televisi atau radio, merupakan teknik yang baik untuk menggali 

informasi di samping sekaligus berfungsi memberi penerangan kepada 

masyarakat.
8
 

Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mengetahui realitas 

kegiataan yang sebelumnya telah dilakukan ibu majelis taklim di Kecamatan 

Wajo Kota Makassar sebelum disentuh oleh Penyuluh Agama Islam,dan 

hambatan-hambatan yang dihadapi penyuluh agama Islam saat ini dalam 

pembinaan di Kecamatan Wajo Kota Makassar. 
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 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Cet. VIII; Jakarta : PT  Bumi 

Aksara, 2007), h. 70. 
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3) Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang.Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan. 

Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, gambar 

hidup dan lain sebagainya.
9
 

Oleh karena itu, sumber informasi dari hasil penelitian diabadikan 

melalui foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan 

merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian 

sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan 

pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian, analisis data dapat 

dilakukan sepanjang proses penelitian. Menurut Hamidi, sebaiknya pada saat 

menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk 

memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. 
10

 

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan 

penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat 

abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan 

masyarakat terhadap nilai rupiah menurun.Oleh karena itu, dalam 

memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data 

                                                             
9
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. IV; Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 

82. 
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 Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian (Cet.III; Malang : UNISMUH Malang, 2005), h. 15.  
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yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan 

teknik analisis data sebagai berikut:  

 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data yang dimaksud disini adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian  untuk menyederhanakan, mengabstraksi dan transformasi data “ 

kasar” yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan
11

. Reduksi ini 

diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar 

memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata 

lain, seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali 

dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.  

2. Penyajian Data ( Data Display)  

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan 

seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan 

yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. 
12

Dari 

penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan  

mana data pendukung.  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)   

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles 

dan Huberman sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
13
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 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung 

: Alfabeta, 2008), h. 247. 
12

 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, h. 249.  
13

 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, h. 253.  
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Berdasarkan penarikan kesimpulan di atas, dapat dapat dipahami bahwa 

penarikan kesimpulan untuk menyederhanakan kalimat, arti benda-benda dan 

alur sebab-akibat yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian berdasarkan 

data yang diperoleh selama berada di lapangang. 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Dalam pengujian keabsahan data, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :  

1. Meningkatkan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga peneliti dapat melakukan 

sebuah pengecekan ulang terhadap data tersebut apakah salah atau tidak. 

Dengan demikian dapat memberikan suatu deskripsi data yang akurat dan 

sistematis terhadap data yang diamati, dan juga dapat meningkatkan 

kredibilitas data.  

2. Menggunakan Bahan Referensi  

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan 

oleh peneliti. Contoh, data hasil dari interview/wawancara perlu didukung 

dengan adanya rekaman hasil wawancara tersebut sehingga data yang 

didapatkan menjadi kredibel. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai 

bahan referensi.  
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kantor Kementrian Agama Kota Makassar 

Lahirnya Departemen Agama Republik Indonesia (RI) tidak dapat di 

pisahkan dengan dasar negara yakni Pancasila dan undang-undang dasar 1945. 

Hal ini merupakan kristalisasi dan aspirasi dan tuntutan rakyat Indonesia yang 

religius. Pada departemen agama itulah terlihat dengan jelas sistem dan 

mekanisme ketatanegaraan kita yang unik, di mana negara secara aktif dan positif 

mengembangkan kehidupan beragama maupun tidak menjadi negara demokrasi. 

Cikal bakal bedirinya Departemen Agama berawal dari kantor jabatan 

agama kabupaten/kotapraja yang  bertugas melaksanakan pengawasan dalam hal 

Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Setelah negara kesatuan RI dinyatakan dalam 

keadaan yang aman ditandai terjadinya peralihan negara RIS menjadi RI pada 

tahun 1950, maka pada pertengahan tahun 1951 (2 atau 3 bulan) pemberlakuan 

Undang-Undang No.22 Tahun 1946 (1 April 1951) untuk luar Jawa dan Madura 

tersebut, lahirlah Departemen Agama Kota Makassar yang beralamat Jl. Karebosi 

kantor walikota Makassar sekarang ini.
1
 

Kementrian Agama adalah kementrian yang membidangi urusan agama 

yang ada di negara Indonesia. Kementrian Agama dipimpin oleh seorang Menteri 

Agama (Menag) yang sejak pertama berdiri pada 3 Januari 1946 hadir tidak hanya 

untuk salah satu agama. Maksud dan tujuan pembentukannya adalah untuk 

                                                             
1https://kuaumbulharjo.org/visi-dan-misi/ 
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memenuhi tuntutan sebagian besar umat agama di Indonesia. Warga merasa 

urusan keagamaan tidak mendapat pelayanan yang baik di masa penjajahan. 

Pengumuman berdirinya Kemenag disiarkan pemerintah melalui siaran 

Radio Republik Indonesia. H Mohammad Rasjidi diangkat Presiden Soekarno 

sebagai Mentri Agama RI Pertama.Pembentukan Kemenag pertama kali 

disampaikan Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidikan 

Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 11 Juli 1945. 

Yamin Ketika itu mengusulkan perlu adanya kementrian yang khusus 

menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan agama yang dipeluk oleh 

masyarakat Indonesia.Pembentukan Kemenag tak lepas dari penolakan dari 

berbagai pihak, terutama dari kalangan faham nasionalis.  Pada 19 Agustus 1945, 

usulan tentang Kementrian Agama tidak disepakati anggota PPKI. Salah satu 

anggota PPKI yang menolak pembentukan Kemenag ialah Johannes Latuharhary. 

Tugas Kemenag mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula 

berada pada beberapa kementrian. Mulai dari Kementrian Dalam Negeri yang 

berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, dan urusan haji. 

Keberadaan Kantor Urusan Agama Kota Makassar secara deyure berdiri 

pada tahun 1952 setelah pindah ke kantor hadat tinggi (Kantor poltabes sekarang). 

Pada masa itu disebut masa konsilidasi yang ditandai dengan ternbentuknya 

beberapa bagian baru yaitu, bagian keuangan dan kepegawaian. 

Bersamaan dengan tahun 1952 juga berdiri Kantor Urusan Agama yang 

merupakan perwakilan kantor Agama Kabupaten Makassar dengan kepala kantor 

pertama adalah K.H Muh.Husain Taha.  
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Adapun struktur orgasisasi Kantor urusan agama Ketika itu adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepala kantor : Abdul Rahman Tahir 

2. Sekretaris : AR. Munir 

3. Bagian : Fahruddin HS  

4. Bagian Ibadah Haji : Abdul Rahim 

Selama masa pembentukan ini upaya sosialisasi,konsolidasi dan koordinasi 

senantiasa dilaksanakan berkat bantuan dan dukungan bantuan dari pemerintah 

kota Makassar yang dijabat oleh walikota Ahmad Dara Saharuddin maupun 

provinsi Sulawesi Selatan yang dijabat oleh gubernur Sudiro. 

Keberadaan kantor urusan agama kota Makassar secara deyure terjadi pada 

tahun 1952 setelah pindah ke kantor hadat tinggi (Kantor Polrestabes sekarang). 

Pada masa itu disebut masa konsolidasi yang ditandai dengan terbentuknya 

beberapa bagian baru yaitu,bagian keuangan dan kepegawaian. 

Bersamaan dengan tahun 1952 itu juga berdiri pada Kantor Urusan Agama 

Kota Makassar yang merupakan kantor perwakilan beberapa daerah tingkat II 

dengan kepal kantor pertama adalah K.H Muh. Husain Taba, keberadaan kantor 

urusan agama ini hanya berlangsung dari tahun 1956 s/d 1957 setelah dilebur 

menjadi 4 Kantor lahirnya Departemen Agama Republik Indonesia (RI) tidak 

dapat dipisahkan dengan dasar Negara yakni Pancasila dan undang-undang dasar 

1945. Hal ini merupakan kristalisasi dan aspirasi dan tuntutan rakyat Indonesia 

yang religious. 

 

 



47 

 

 
 

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Wajo Kota Makassar 

Visi: 

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Wajo Kota Makassar yang taat 

beragama,rukun,cerdas, dan sejahter lahir bathin. 

Misi : 

1. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan keagamaan. 

2. Mengembangkan system pelayanan berbasis teknologi informasi. 

3. Meningkatkan kualitas serta kemampuan petugas dalam 

memberikan pelayanan. 

4. Meningkatkan Lembaga pemberdayaan Lembaga-lembaga 

keagamaan. 

3. Letak geografis KUA Kecamatan WAJO Kota Makassar 

 

 

 

 

 

Kelurahan wajo baru adalah salah satu kelurahan di kecamatan Bontoala. 

Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatan. Secara Administrasi,kelurahan Wajo 

Baru memiliki kode wilayah 73.71.06.1002. Kelurahan Wajo Baru memiliki luas 

sekitar +0, 13 Km dan terdiri dari 20 RT dan 6 RW. 

Berdasarkan buku nama Rupabumi unsur buatan yang di susun bagian tata 

pemerintahan Setda Kota Makassar, jumlah penduduk kelurahan Wajo Baru pada 
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tahun 2019 tercatat 4.779 jiwa yang terdiri atas 2.254 jiwa laki-laki dan 2.525 jiwa 

perempuan. 

Arti dan Sejarah nama 

Pemberian nama wajo baru berawal Ketika adanya warga distrik wajo 

dipindahkan ke kampung Tompo Balang.Kemudian, Ketika terjadi pembentukan 

kelurahan,maka kampung Tompo Balang dijadikan sebuah kelurahan.Namun 

Namanya dirubah menjadi kelurahan Wajo Baru
2
 

Profil 

      Nama : Kelurahan Wajo Baru 

      Posisi tempat 

Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Bontoala dan kelurahan 

Barayya Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan barana kecamatan 

makassar. Sebelahh timur berbatasan dengan kelurahan kelurahan Tompo Balang 

Sebelah barat berbayasan dengan kelurahan Gaddong Alamat kantor lurah: Jl. 

Bayam N0.65, Kota Makasssar Kode Pos : 90151 Titik kordinat:5 08 03,1 119 25 

25,7 E Luas wilayah:0,13 KM RT: 20 RW: 6 Penduduk Laki laki:2.254 

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wajo Kota Makassar 

a. Kepala KUA Kecamatan Wajo 

Drs. Sajaruddin, M.Pd.I 

b. Tata Usaha dan Rumah Tangga 

                                                             
2 https://makassar.tribunnews.com/2020/03/27/awal-mula-dibentuknya-kelurahan-wajo-

baru-di-kecamatan-bontoala-makassar?page=2. 

https://makassar.tribunnews.com/2020/03/27/awal-mula-dibentuknya-kelurahan-wajo-baru-di-kecamatan-bontoala-makassar?page=2
https://makassar.tribunnews.com/2020/03/27/awal-mula-dibentuknya-kelurahan-wajo-baru-di-kecamatan-bontoala-makassar?page=2
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Hardiadhy, S.HI 

Di bidang ini memiliki beberapa tupoksi diantaranya yaitu: 

1. Tupoksi pelayanan bimbingan pembinaan syariah oleh,Emil Suyuti 

S.Ap 

2. Tupoksi pelayanan bimbingan keluarga Sakinah oleh, Fatma,S.Ag 

3. Tupoksi penyusunan statistic,dokumen,dan system informasi 

manajemen KUA Kecamatan Wajo Kota Makassar 

c. Kelompok Fungsional 

1. Fungsional Penghulu: 

a) Drs. Sajaruddin, M.P.I 

b) Arifin, S. HI 

2. Fungsional Penyuluh 

a) Dra. Hasnih 

b) Hasnah, S.Ag 

c) Sitti Rahmatasiah, S.Ag 

B. Kedudukan Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Majelis Taklim 

Kecamatan Wajo Kota Makassar 

Penyuluh agama Islam adalah juru perang, penyampai pesan bagi 

masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keagamaan yang baik. Selain 

itu, penyuluh agama merupakan ujung tombak dari Kementrian Agama dan 
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pelaksanaan. Tugasnya adalah membimbing umat Islam dalam mencapai 

kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir dan batin. 

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka 

pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 

Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan 

bahasa agama. 

Sedangkan penyuluh agama yang berasal dari PNS sebagaimana yang diatur 

dalam keputusan Menkowasbangpan No. 54/KP/MK.WASPAN/9/1999, adalah 

Pegawai Negri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau 

penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. 

Dalam prakteknya, kegiatan keagamaan (baik pengajian, majelis taklim dan 

sejenisnya), merupakan kegiatan pengajaran atau pendidikan agama Islam yang 

paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Ia terbuka terhadap segala usia, 

lapisan atau strata sosial dan jenis kelamin, mulai anak-anak, remaja sampai 

dewasa. Waktu penyelenggaraannyapun bisa dilakukan pada pagi, siang, dan sore 

bahkan malam hari. Tempat pengajarannya bisa dilakukan di rumah, masjid, 

gedung dll. Selain itu, kegiatan keagamaan memiliki dua fungsi sekaligus, yakni 

sebagai lembaga dakwah dan sebagai lembaga pendidikan non formal. 

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa agama mempunyai kedudukan yang 

sangat penting dan mulia serta strategis untuk di syi’arkan, apalagi dijadikan 

sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional. Agama 

dalam konteks sebagai sistem seharusnya di fahami dan diamalkan oleh masing-

masing individu, keluarga dan masyarakat seta menjiwai kehidupan berbangsa 
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dan bernegara. Maka pendidikan, pembangunan dan pengembangan agama harus 

mendapat perhatian yang besar, baik dalam penghayatan maupun pengamalannya. 

Pembangunan bidang agama merupakan bagian yang integral dari 

pembangunan nasional dan azas pembangunan agama itu adalah keimanan dan 

ketakwaan yang merupakan penjabaran dan pengamalan dari Sila Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Hakikatnya pembangun di bidang agama adalah inti dari 

pembangunan itu sendiri yang seharusnya mewarnai dan memberikan nuansa 

kepada pembangunan pada bidang-bidang lainnya. 

Beberapa pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dipahami 

bahwa yang dimaksud dengan penyuluh agama adalah Pegawai Negri Sipil (PNS) 

yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberi tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang secara penuh oleh mentri agama atau pejabat yang berwenang untuk 

melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui 

Bahasa agama dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. 

 Macam-Macam penyuluh agama yaitu: 

1. Penyuluh agama muda yaitu penyuluh agama yang bertugas pada 

masyrakat di lingkungan pedesaan. 

2.  Penyuluh agama madya yaitu penyuluh agama yang bertugas di 

lingkungan perkotaan. 

3. Penyuluh agama utama yaitu penyuluh agama yang bertugas pada 

masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintahan atau 

swasta. 
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Seorang penyuluh agama dituntut agar mampu memberikan penyuluhan 

kepada masyarakat, bukan hanya berkutat dalam memberikan bimbingan 

pendidikan keagaman dan ibadah ritual saja, akan tetapi dituntut untuk lebih 

mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan program-

programnya dengan lebih universal menyeluruh dan kaffah. Penyuluh agama 

harus mampu menjadi penggerak majlis taklim sebagai lembaga dan wadah 

pembinaannya menjadi penggerak dalam memberdayakan majlis taklim dan 

menjadi penggerak ekonomi umat, semisal mendirikan dan mengembangkan 

koperasi majlis taklim dengan melibatkan unsur terkait. 

Selain program tersebut, penyuluh agama juga harus mampu menjadi 

penggerak ibadah sosial kemasyarakatan, mampu menjadikan profesi dirinya 

sebagai penyuluh yang profesional, menjadi agen perubahan bagi dirinya dan bagi 

majlis taklim sebagai sentral pembangunan peradaban Islam yang lebih maju dan 

komprekhensif. 

Penyuluh agama bertugas menjalankan amanah-amanah yang telah 

diberikan oleh pemerintah kepadanya sejak ia disumpah menjadi seorang pegawai 

negri sipil.Di mana apa yang ia lakukan terikat oleh pemerintah dan setiap 

tugasnya dilaksankan sesuai dengan tupoksinya. 

Salah satu penyuluh agama KUA Kecamatan Wajo Kota Makassar 
Dra.Hasnih mengatakan “Apa yang kami lakukan kepada masyarakat seperti 
memberikan penyuluhan ini sudah diatur dalam juknis yang telah ditetapkan,” 
katanya.

3
 

Dia pun melanjutkan “Terlepas dari tugas kami menjadi pegawai 
pemerintah kami juga memiliki beban moril di mana kami harus mengajarkan dan 
mengajak masyarakat untuk dekat dengan Allah,”  

                                                             
3
Hasniah (54 thn), Wawancara, di kecamatan Wajo Kota Makassar (diakses 22 Februari 

2023) 
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Penyuluh agama di KUA Kecamatan Wajo terapat beberapa penyuluh 

agama,salah satunya Ibu sitti Rahmatasiah selaku penyuluh agama yang di 

tempatkan di Kecamatan Wajo Kota Makassar,berdasarkan hasil wawancara ia 

mengatakan. 

”Secara umum ibu-ibu di kecamatan Wajo Kota Makassar sangat bersemangat 
mengikuti kegiatan di majlis taklim,saya membina empat majlis taklim di 
kecamatan wajo diantaranya, ,majlis taklim muslimat taqwa, majlis taklim BKNT, 
majlis taklim almarhamah dan majlis taklim silaturahmi”.

4
 

Adapun penetapan kedudukan penyuluh agama di lingkungan Departemen 

Agama dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat pejabat fungsional 

penyuluh agama sesuai ketentuan yang berlaku.
5
 

C. Peran Penyuluh Agama Dalam Membina Majelis Taklim Kecamatan 

Wajo Kota Makassar 

Keberadaan penyuluh agama secara resmi dikeluarkan melalui Surat Keputusan 

oleh Kementrian Agama dengan tugas utamanya adalah melaksanakan dan 

mengembangkan kegiatan bimbingan/penyuluhan agama dan Pembangunan 

melalui bahasa agama. Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama 

dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa.   

 Kedudukan dan peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat serta 

mempunyai posisi yang penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang 

agama, maka sejak tahun 1999 diresmikan adanya Penyuluh Agama Fungsional 

                                                             
4 Rahmatasiah (52 thn), Wawancara, di kecamatan Wajo Kota Makassar (diakses 8 

November 2023) 

 
5
Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, 

(Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penerangan Agama Islam, 2012), 

h.13 
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sebagai aparat resmi, bukan sekedar mitra. Dengan demikian saat ini terdapat dua 

kategori penyuluh agama yaitu penyuluh agama fungsional sebagai pegawai 

negeri yang mempunyai tugas khusus penyuluhan dan penyuluh agama honorer 

yang diangkat dari tokoh-tokoh agama yang diminta kesediannya secara resmi 

untuk membantu pemerintah melaksanakan tugas-tugas pembangunan bidang 

agama dan masyarakat serta program-program pembangunan bidang lainnya. 

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tahun 1985 bahwa keberadaan 

penyuluh agama dalam berbagai jenjang mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, antara lain: 

1. Penyuluh agama sebagai pembimbing masyarakat 

2. Penyuluh agama sebagai panutan 

3.Penyuluh agama sebagai penyambung pemerintah 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para penyuluh agama Islam 

Kecamatan Wajo Kota Makassar bahwa penyuluh agama sebagai figure juga 

berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan 

masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan 

program pemerintah. 

Sebagaimana kepemimpinannya, penyuluh agama Islam tidak hanya 

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

bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan.Keteladanan 

ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari,sehingga masyarakat dengan penuh 

kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan penyuluh. 
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Penyuluh senantiasa memiliki sopan santun dan beradap, berlaku adil dan 

tasamuh (lapang dada atau toleran). Mampu memilih perkataan yang baik dan 

mulia serta senantiasa menghindari hal-hal yang menyebabkan perkataannya tidak 

jelas. Penyuluh agama juga sebagai agen of change  yakni berperan sebagai pusat 

untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, disegala bidang kearah 

kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. 

Majelis taklim merupakan lembaga non formal sekaligus sebagai lemabaga 

dakwah dan wadah pembinaan umat. Penyelenggaraan pembinaan keagamaan 

melalui majelis taklim oleh penyuluh agama Islam merupakan kegiatan yang 

dilakukan setiap bulan di Kecamatan Wajo Kota Makassar. Sebagaimana 

penjelasan bu Hasnih selaku penyuluh agama mengatakan 

“Saya melakukan penyuluhan kepada majelis taklim itu setiap 
bulan tanggal 12 dan 14 dengan menggabungkan beberapa majelis 
taklim dalam satu kali pertemuan”

6
. 

Hasnih pun melanjutkan “Terlepas dari profesi saya sebagai penyuluh 
yang membimbing majelis taklim diluar jam kantor biasanya terdapat majelis 
taklim juga yang mengundang untuk menghadiri acara tausiah dalam peringatan 
besar seperti maulid nabi Muhammad saw.” 

Pada dasarnya penyuluh bertugas membimbing jamaah majelis taklim 

terutama pada cara mengajinya kemudian membahas juga suatu kandungan dari 

ayat sebagai penutup dari kegiatan majelis taklim.Berdasarkan hasil wawancara 

dengan ketua majlis taklim ibu Husna Nur di Kecamatan Wajo Kota Makassar Ibu 

Rahmatasiah menjelaskan kegiatan yang biasa ia lakukan. 

“Biasanya kami mengadakan pengajian itu diikuti dengan arisan Bersama 
ibu-ibu majlis taklim agar mereka semangat datang dan ikut bermajlis,kami juga 
menyiapkan hadiah undian untuk ibu-ibu yang dimana sponsornya dari saya 

                                                             
6
 Rahmatasiah (52 thn), Wawancara, di kecamatan Wajo Kota Makassar (diakses 8 

November 2023) 



56 

 

 
 

sendiri dengan satu orang ibu majlis taklim bukan menggunakan anggaran dari 
bendahara majlis taklim”

7
 

Penyuluh agama tidak hanya membimbing jamaah dalam mengaji tapi 

penyuluh juga membantu mengarahkan jamaah untuk menjadi insan yang lebih 

baik.Sebagaimana penjelasan ibu Rahmatasiah selaku penyuluh agama 

mengatakan  

“Sebelum memulai belajar mengaji diawali terlebih dahulu dengan 
tausiah singkat kemudian lanjut kepada kegiatannya,biasanya tausiah 
itu dibawakan oleh penceramah dari luar dan jika berhalangan maka 
saya sendiri yang mengisi tausiah itu dengan mengangkat tema 
taharah,fiqhi,dan sholat.” 

8
 

Biasanya juga majelis taklim mengikuti lomba qasidah kami penyuluh 

juga ikut andil dalam kegiatan tersebut biasanya kami berlatih Bersama untuk 

persiapan lomba. 

Ibu Hj.Sitti Rahmatasiah membina majelis taklim sejak tanggal 1 

JANUARI 2005 ia sudah bergelut dan bersosialisasi Bersama ibu majlis taklim, 

kemudian ia mulai membina majlis taklim di Kecamatan Wajo Kota Makassar 

sejak tanggal 1 Januari 2007 tepatnya ia mulai di majlis taklim Muslim Taqwa 

kemudian mulai membina bebrapa majlis taklim lagi di Kecamatan Wajo ini. 

Penyuluh agama mengajarkan juga adat istiadat kepada sesama bagaimana 

cara menghargai dalam berkehidupan sosial karena sejatinya kita hidup ini saling 

membutuhkan antara yang satu dengan yang lain,tidak jarang juga terjadi 

percekcokan antar majelis taklim dan salah satu fungsi dari penyuluh agama yaitu 

mendamaikan mereka meredam kebencian dan kembali membangun hubungan 

                                                             
7
Husna Nur (53 thn), Wawancara, di kecamatan Wajo Kota Makassar (diakses 8 

November  2023)   
8
Rahmatasiah (52 thn), Wawancara, di kecamatan Wajo Kota Makassar (diakses 8 

November 2023).  
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sesama anggota majelis taklim. Sebagaimana dari hasil wawancara Ibu 

Rahmatasiah penyuluh agama di Kecamatan Wajo Kota Makassar mengatakan 

“Biasanya kalau terjadi perselisihan seperti itu kami melakukan 
tausiah yang membahas hubungan sesama manusia yaitu 
hablumminallah dan hablumminannas,dengan cara ini kami 
memperbaiki hubungan majelis taklim yang mengalami 
perselisihan,” 

9
 

Majelis taklim ini juga terdapat struktur organisasi dalam majelis taklim di 

mana ada pembina, ketua, sekertaris dan bendahara. Salah satu anggota majelis 

taklim ibu Haeriah mengatakan  

“kami warga disini sangat senang dan merasa terbantu dengan hadirnya 
penyuluh di tengah-tengah kami secara tidak langsung kami memiliki 
kegiatan yang bermanfaat setiap minggu,” 

10
 

Salah satu pembina majelis taklim ibu Husna Nur juga mengatakan: 

 “Dari awalnya kami sangat buta huruf dengan hadirnya majelis taklim 
membantu kami perlahan-lahan untuk belajar Kembali membaca alquran 
diusia kami yang sudah lanjut ini.” 

11
 

Berdasarkan hasil penelitian banding yang dilakukan peneliti kepada majelis 

taklim di luar Kecamatan Wajo Kota Makassar,terdapat bebberapa majelis taklim 

yang sudah mendapatkan bantuan baik itu sumbangan dari pemerintah maupun 

dari sukarelawan yang ternyata peneliti tidak menemukan hal serupa yang terjadi 

di majlis taklim Kecamatan Wajo Kota Makassar. 

Kemudian peneliti Kembali melakukan wawancara Bersama ibu ketua majelis 

taklim selaku Pembina juga di majlis taklim muslimat taqwa ia mengatakan 

                                                             
9
Rahmatasiah (52 thn), Wawancara, di kecamatan Wajo Kota Makassar (diakses 8 

November 2023)  
10

Haeriah(50 thn), Wawancara, di Rappokalling (diakses 8 November 2023)  
11

Husna Nur (53 thn), Wawancara, di kecamatan Wajo Kota Makassar (diakses 8 

November  2023)  
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“Kami belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah kepada majlis 
taklim kami,karena majlis taklim muslimat taqwa ini berdiri dibawah naungan 
Yayasan Taqwa sehingga jika ada bantuan kami hanya mendapatkan dari Yayasan 
ini”.

12
 

Dalam pelaksanaan bimbingan agama, para penyuluh memiliki peran yang 

sangat penting dalam menerangi dan mengarahkan masyarakat dalam 

mengaplikasikan norma agama dengan baik dan sesuai dengan syariat islam.  

Penerapan pelaksanaannya dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan agama. 

Sebagaimana penjelasan diatas sesuai dengan asal kata penyuluh yaitu 

suluh atau obor yang berarti pemberian penerangan kepada masyarakat, dimana 

penyuluh berupaya memberikan penerangan dengan memperkuat nilai-nilai 

keagamaan mereka agar terhindar dari hal-hal yang dapat mempengaruhi 

aqidahnya. 

Dengan diadakannya penyuluhan secara rutin kepada masyarakat di 

kecamatan penanggalan maka masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami 

betapa pentingnya mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah dianjurkan agar 

masyarakat mampu bersikap dan bersosial baik dengan para penganut agama lain. 

 

D. Hambatan yang dialami Penyuluh Agama Islam Kecamatan Wajo Kota 

Makassar 

Kinerja para penyuluh agama Islam yang ada di KUA Kecamatan Wajo 

Kota Makassar dalam melaksanakan tuugasnya dalam membina majelis taklim 

                                                             
12

 Ketua Majlis Taklim (53 thn), Wawancara, di kecamatan Wajo Kota Makassar (diakses 

8 November  2023) 



59 

 

 
 

pasti memiliki banyak hambatan sehingga menyebabkan penyuluh agama Islam 

sulit menerapkan apa yang telah mereka programkan. 

Berdasarkan Observasi dan pengamatan yang dilakukan penulis,dan telah 

menggali informasi dari beberapa narasumber, ada beberapa faktor yang 

menghambat pembinaan majlis taklim di Kecamatan Wajo Kota Makassar yakni 

kurangnya tenaga penyuluh, masih kurangnya minat masyarakat untuk partisipasi 

dalam kegiatan keagamaan.Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam 

pembinaan jiwa keagamaan masyarakat yaitu: 

1. Faktor kurangnya jumlah penyuluh 

Kurangnya penyuluh agama di Kecamatan Wajo Kota Makassar merupakan 

salah satu penghambat dalam membina majelis taklim di Kecamtan Wajo 

ini.Jumlah penyuluh agama yang bertugas di Kecamatan Wajo ini hanya 

berjumlah 3 orang penyuluh fungsional.Namun ketiga penyuluh ini tidak semua 

aktif menyuluh di kecamtan ini ada satu diantaranya yang hanya di titip di KUA 

Kecamatan Wajo Kota Makassar ini kemudian dia melakukan penyuluhannya di 

kecamatan lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rahmatasiah ia mengatakan 

“Di Kecamatan wajo sendiri hanya terdapat satu penyuluh agama yaitu saya 
sendiri sehingga saya merasa sedikit kewalahan dalam hal membagi 
waktu,seringkali terdapat kegiatan anatar majlis taklim yang bertabrakan”

13
 

Dapat dihitung jari hanya satu atau dua penyuluh yang aktif menyuluh di 

Kecamatan Wajo ini sehingga penyebaran pembagian penyuluh untuk 

                                                             
13

Rahmatasiah (52 thn), Wawancara, di kecamatan Wajo Kota Makassar (diakses 8 

November 2023)  
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membimbing mjelis taklim di Kecamatan Wajo Kota Makassar ini tidak merata 

dengan baik. 

Peran penyuluh dalam membina majelis taklim sangatlah penting dan dibutuhkan 

sehingga dibutuhkan penambahan penyuluh agama di Kecamatan Wajo Kota 

Makassar ini agar dapat membina majelis taklim dan menjalankan programnya 

yang telah ditetapkan dalam buku juknis. 

2. Faktor Kesibukan 

Kesibukan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari terkadang 

menjadi penghambat bagi masyarakat itu sendiri untuk menghadiri kegiatan 

penyuluhan. Yang pada umumnya masyarakat bekerja sebagai swasta yang 

menjuak di pasar sehingga masyarakat kadang tidak sempat menghadiri 

penyuluhan karena alasan kelelahan. 

Untuk itu para penyuluh agama dan tokoh masyarakat serta perangkat 

kampung lainnya harus berusaha mencari cara dalam menyeru dan mengajak 

masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dengan membuat program-

program yang menarik minat masyarakat dan beberapa peraturan dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut, karena sebenarnya antusias masyarakat itu sangat 

besar 

Pada umumnya masyarakat yang tinggal di Kecamatan Wajo Kota Makassar 

ini aktif semua bekerja diluar rumah untuk menghidupi rumahnya dan 

dirinya.Biasanya mereka keluar pagi pulang magrib ini yan umumnya dilakukan 

oleh pegawai kantor sehingga membuat dia tidak dapar ikut dalam kegiatan 
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majelis taklim yang dipandu langsung oleh penyuluh agama Kecamatan Wajo 

Kota Makassar. 

 

Vina salah satu masyarakat yang tinggal disini mengatakan  

“saya berangkat ke pasar pukul 7 pagi dan pulang jam 5 sore itu saya 
lakukan terus menerus setiap hari, sehingga ini menjadi salah satu 
penyebab saya tidak dapat ikut dalam kegiatan majelis taklim,” 

14
 

Ibu Vina juga menambahkan  

“saya sebenarnya sangat ingin ikut dalam kegiatan majelis taklim ini karena 
sebetulnya saya sangat butuh dengan materi yang diberikan atau didapatkan 
oleh teman-teman dari penyuluh agama yang membina majelis taklim 
ini.Tapi karena situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan sehingga 
kami belum bisa ikut serta dalam kegiatan majelis taklim ini,”  

Terdapat beberapa profesi pekerjaan di Kecamatan Wajo Kota Makasssar 

ini yang menjadi penyebab masyarakat tidak dapat ikut serta dalam kegiatan 

majelis taklim ini, diantaranya pedagang,pegawai negri,pengusaha dan pekerjaan 

kantor lainnya.Sehingga ini menjadi salah satu faktor utama hambatan penyuluh 

dalam membina majelis taklim ini. 

Rahmatasiah selaku penyuluh agama mengatakan  

“Masyarakat di Kecamatan Wajo Kota Makassar ini lumayan cukup banyak 
tapi melihat lagi dari latar belakang kehidupan mereka memiliki pekerjaan 
yang tidak dapat ditinggali,hingga sampai di rumah ia tidak memiliki lagi 
waktu untuk ikut dalam kegiatan majelis taklim ini bisanyab sampai di 
rumah mereka memanfaatkan untuk memasak menyiapkan makana untuk 
keluarganya dan beristirahat,” 

15
 

3. Faktor Keadaan Sosial Masyarakat 

                                                             
14

Vina (49 thn), Wawancara, di kecamatan Wajo Kota Makassar (diakses 27 Februari 

2023) 
15

 Rahmatasiah (52 thn), Wawancara, di kecamatan Wajo Kota Makassar (diakses 8 

November 2023) 
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Kehidupan bersosisal masyarakat tidak jarang dijumpai masyarakat atau 

anggota majelis taklim antara satu dan lain berselisih paham sehingga 

menyebabkan adanya kerenggangan komunikasi antara sesama ibu majelis 

taklim.Perselisihan yang baisa terjadi anatara ibu majelis taklim yaitu suatu 

kesalahpahaman sehingga menimbulkan suatu kecanggungan untuk 

berkomunikasi Kembali.  

Biasanya apabila terjadi kesalahpahaman sepert ini, penyuluh agama 

berfungsi untuk memberikan arahan dan tausiah kepada masyarakat yang 

berselish paham. Biasanya jika berada dalam situasi ini biasanya salah satu atau 

keduanya tidak datang mengikuti kegiatan majelis taklim. 

Rahmatasiah selaku penyuluh agama mengatakan “Kita juga manusia biasa 
jadi tidak apa-apa jika terdapat atau terjadi kesalahpahaman dalam 
masyarakat,disinilah tugas penyuluh untuk menyamung dan menyatukan lagi 
masyarakat yang masih berselis paham,” 

16
 

 Cara tangkap dan gaya bercanda manusia berbeda-beda antara satu dan 

lainnya.Jadi tidak jarang ditemui perselisihan yang terjadi anatara jamaan majelis 

taklim.Kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor sosial dalam masyarakat 

haruslah selalu diperbaiki dan menghargai peratursn ysng sudah ada. 

 

 

 

 

 

                                                             
16

Rahmatasiah (52 thn), Wawancara, di kecamatan Wajo Kota Makassar (diakses 8 

November 2023) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan setiap bab-bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Kedudukan penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Wajo Kota 

Makassar.Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam 

rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah swt. Serta 

menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. 

Penyuluh agama Islam adalah juru penerang, penyampai pesan bagi 

masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang 

baik. Selain itu, penyuluh agama merupakan ujung tombak dari Kementrian 

Agama dan pelaksanaan. Tugas membimbing umat Islam dalam mencapai 

kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir dan batin.
1
 

2. Peran penyuluh agama dalam membina majelis taklim Kecamatan Wajo Kota 

Makassar Majelis taklim adalah lembaga Islam non formal.Majelis taklim 

bukanlah merupakan wadah organisasi masyarakat yang berbasis politik. 

Majelis taklim mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat. Peranan majelis taklim. Sebagai wadah untuk membina dan 

mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk mayarakat 

yang bertaqwa kepada Allah Swt taman rekreasi rohaniah, karena 

penyelenggaraannya bersifat santai. 

                                                             
1
 Muzayin Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam 

(Jakarta: Golden Tayon, 1992), h. 35.   
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3. Hambatan yang dialami penyuluh agama dalam membina majelis taklim 

Kecamatan Wajo Kota Makassar. Masyarakat Islam sebagai sasaran 

penyuluhan, sekarang ini tengah menghadapi dislokasi dan disorientasi hidup. 

Kesadaran untuk memperdalam agama secara intens dan reguler dikalangan 

masyarakat masih kurang, dikalangan masyarakat, pengajian rutin mingguan, 

bulanan, seperti yasinan, mudzakarah, atau istighasah dapat sebenarnya 

berjalan tetapi, program-program itu lebih bersifat simbolik sebagai agenda 

ritual yang bersifat pribadi atau massal. Beberapa kegiatan itu belum mampu 

menggerakkan kesadaran untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan dan 

penghayatan keagamaan yang lebih baik.2  

 

B. Implikasi Penelitian 

Saran yang peneliti bisa ambil dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi penyuluh agama yang telah diberikan tanggung jawab oleh pemerintah 

sebaiknya menjalankannya dengan baik sesuai dengan tupoksinya.Apabila 

penyuluh agama ditempatkan disuatu kecamatan seharusnya dia membina di 

kecamatan tersebut bukan di daerah lain yang diluar jangkauaannya,tujuannya 

agar penyebaran penyuluh merata dan tidak terjadi kekosonagn aktifitas bagi 

penyuluh. 

2. Terdapat beberapa peran penyuluh agama, salah satunya membina majelis 

taklim dan di dalam majelis taklim itu ia mengajarkan tentang 

alquran,sebaiknya penyuluh agama melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

buku juknis yang telah diberikan 

                                                             
2
 Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek 

Peningkatan Tenaga Keagamaan Penyuluh Agama, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh 

Agama Islam, h. 29.  
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3. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh penyuluh agama Islam salah 

satunya penyuluh agama di Kecamatan Wajo Kota Makassar,Penyuluh agama 

diharapkan lebih aktif lagi dalam membina majelis taklim dan melakukan 

beberapa perubahan sehingga jamah majelis taklim semangat untuk ikut 

dalam kegiatan majelis taklim ini. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Gambar 1.1 

Profil Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan Wajo 

Kota Makassar 

 

Gambar 1.2 

Profil Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan Wajo Kota Makassar 
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Gambar 1.3 

Profil Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan Wajo Kota Makassar 
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Gambar 1.4 

Ibu ketua majelis taklim di masjid at-taqwa 

 

1.5 
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Foto Bersama dengan ibu majelis taklim di kecamatan wajo kota 

makassar. 
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