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PEDOMAN  TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin 
Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba b Be ب
 Ta t Te ت
 Sa s se (dengan titik di atas) ث
 Jim j Je ج
 Ha h ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha kh ka dan ha خ
 Dal d De د
 Zal z zet (dengan titik di atas) 
 Ra r Er ر
 Zai z Zet ز
 Sin s Es س
 Syin sy es dan ye ش
 Sad s Es ص
 Dad d De ض
 Ta t Te ط
 Za z zet (dengan titik di bawah) ط
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ك
 Gain g Ge ظ
 Fa f Ef ع
 Qaf q Qi غ
 Kaf k Ka ف
 Lam l El ق
 Mim m Em ك
 Nun n En ل
 Wau w We م
 Ha h Ha ن
 hamzah ‘ Apostrof و
 Ya y Ye ي

 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan dan (’).  
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2. Vokal 

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

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

lambangnya berupa tanda atau harakat, tranliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ا

 Kasrah i i ا

 dammah u u ا

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, translitrasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya ai a dan i لى

 Fathah dan wau au a dan u لو

Contoh: 

 kaifa :كيف

هول:  haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya a A dan garis di atas ..…ا ,…ي

 Kasrah dan ya i La dan garis bawah ىى

 Dammah dan wau u La dan garis di atas لو
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Contoh:  
 

 mata : مات

 rama : رمى

 qila : قيل

 yamutu :يموت

 
4. Ta’marbutah  

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 

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

ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikandengan (ha) 

Contoh: 

  روضة الا طفا ل
 

: raudah al-atfal 

 المد ينة الفا ضلة 
 

: al-madinah al-fadilah 

 الحكمة
 

: al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (`), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh:  

 rabbana : ربنا 

 najjaina : نجينا 

 al-haqq : الحق

 nu’lima : نعم 

 aduwwun‘ : عدو
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.  

Contoh:  

 Alif (bukan Aliyy atau ‘Aly) : على 

 Arabi (bukan ‘Araviyy atau Arabiyy atau ‘Araby) : عرى 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dakam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoma literasi ini, kata sandang ditransliteasikan seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-).  

Contoh:  

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشمس

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الزلزلة 

 al-falsafah : الفلسفة 

 al-biladu : البلاد

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia dilambangkan, karena Arab ia berupa alif.  

  Contoh: 

 ta’muruna : تأمْرون

 ’al-nau : النوع

 syai’un : شيء
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 umirtu : أمرت

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, atau lazin digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

 billah بالله dinullah دينالله

Adapun ta’ marbutah di akhir kata disandarkan kepada lafaz al-jalalah, 

ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi rahmatillah هم في رحمة ا لله

 

10. Huruf Kampital 

Walaupun sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
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kapital, misalnya, dugunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

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

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

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

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

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

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

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baiti wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadhana al-lazi unzila fuh al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua  terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyad, Abu al-

Qalid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 

Nasr Hamid Abu) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subhanahu wa ta ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 
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a.s = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

QS…/

…:4 

= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Kamriana 

NIM : 80100221172 

Judul : Profesionalisme Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sinjai (Studi Tentang 

Bimbingan Penyuluh) 

  

 

Pokok masalah dalam penelitian ini untuk mendalami Profesionalisme 

penyuluh agama Islam, Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sinjai sesuai peraturan 

UU No. 13 Tahun 2003, serta untuk mendalami faktor pendukung dan penghambat 

dalam bimbingan penyuluhan, serta strategi terhadap analisis SWOT Penyuluh 

Agama Islam.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan 

pendekatan keilmuan dan pendekatan komunikasi. Pendekatan keilmuan untuk 

mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mengembangkan pemahaman 

tentang suatu fenomena berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan metodologi yang 

terbukti. Sedangkan pendekatan komunikasi adalah pendekatan yang digunakan 

untuk mempelajari bagaimana komunikasi yang terjadi melalui komunikasi verbal 

dan nonverbal, berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme penyuluh agama sangat 

dibutuhkan karena banyak wilayah di Kabupaten Sinjai memerlukan pembinaan dan 

pemahaman keagamaan. Objek binaan yang sangat luas (mesjid, majelis ta’lim, dan 

TPQ). Proses bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di Kabupaten 

Sinjai sudah sesuai dengan peraturan UU No. 13 Tahun 2003 susuai dengan 

kompetensi, walaupun dalam pelaksanaannya belum semua penyuluh mampu 

melaksanakan secara maksimal dan sempurna. Adapun faktor penghambat dalam 

melakukan bimbingan penyuluhan yakni jarak yang ditempuh sangat jauh, kurangnya 

variasi metode bimbingan yang dilakukan penyuluh yang masih monoton, aktifitas 

pekerjaan sebagai petani atau pekerja kebun sehingga kehadiran tidak maksimal 

dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan. Sedangkan faktor  pendukungnya berupa 

adanya dukungan dan kerjasama dari Pemerintah setempat, partisipasi dari 

masyarakat. Dari hasil analisis SWOT Penyuluh Agama Islam diperlukan strategi  SO 

(Strengt-Opportunity), WO (Weakness-Opportunity), ST (Strengt-Threath) dan WT 

(Weaknes -Threath) yang tepat untuk menghadapi hal tersebut.  

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan penyuluh, agar senantiasa 

meningkatkan profesionalitasnya sebagai seorang penyuluh agama Islam dengan 

memperbaharui dan mengupdate kompetensi yang dimilikinya, kepada Kementerian 

Agama untuk selalu mengawasi kinerja penyuluh agama Islam terkait dengan proses 

bimbingan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat dan melaksanakan pelatihan-

pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi para penyuluh agama Islam. 

Kepada pemerintah Daerah setempat untuk memperhatikan hal-hal yang menghambat 
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jalannya proses pembinaan di masyarakat terutama akses jalan, listrik dan jaringan 

komunikasi. 

 

Kata Kunci : Profesionalisme, Penyuluh Agama Islam, Bimbingan 
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ABSTRACT 

 

Name : Kamriana 

Student ID : 80100221172 

Title : Professionalism of Islamic Religious Instructors in Sinjai Regency 

(Study of Instructor Guidance) 

  

The main problem in this research is to explore the professionalism of Islamic 

religious instructors in Sinjai Regency according to the regulations of Law no. 13 of 

2003, to explore the supporting and inhibiting factors in counseling guidance, and 

strategies for SWOT analysis of Islamic Religious Instructors. 

This study is a qualitative research, using observation, interview, and 

documentation data collection methods. This research used a scientific and 

communication approach. A scientific approach is used to collect data, analyze 

information, and develop an understanding of a phenomenon based on scientific 

principles and proven methodology. Meanwhile, the communication approach is used 

to investigate how communication that occurs through verbal and nonverbal 

communication interacts with each other in society. 

The research results show that the professionalism of religious instructors is 

needed because many areas in the Sinjai Regency need spiritual guidance and 

understanding. The built objects are extensive (mosques, ta'lim assemblies, and TPQ). 

The guidance process carried out by Islamic religious instructors in Sinjai Regency 

has followed the regulations of Law No. 13 of 2003 related to competency, but not all 

instructors can implement it well and perfectly. The inhibiting factors for extension 

guidance are the long distances, lack of variety in guidance methods used by 

extension agents, which are still monotonous, and work activities as farmers or 

plantation workers so that attendance is not optimal in carrying out guidance 

activities. Meanwhile, the supporting factors include support and cooperation from 

the local government and participation from the community. From the SWOT 

analysis results of Islamic Religious Counselors, appropriate SO (Strengt-

Opportunity), WO (Weakness-Opportunity), ST (Strengt-Threath) dan WT (Weaknes 

-Threath) strategies are needed to deal with this. 

This research implies that it is hoped that instructors will improve their 

professionalism as Islamic religious instructors by renewing and updating their 

competencies, for the Ministry of Religion to supervise the performance of Islamic 

religious instructors related to the guidance process in the community and carrying 

out training to increase the competence of Islamic religious instructors. The local 

regional government should concerned about things that hinder the development 

process in the community, especially road access, electricity, and communication 

networks. 

 

Key Word : Professionalism, Islamic Religious Instructors, Guidance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan umat manusia tentang arti pentingnya pemahaman tentang 

agama adalah menjadi sebuah keharusan bagi setiap manusia yang hidup 

dipermukaan bumi yang fana ini. Hal ini untuk memenuhi kesempurnaan seseorang 

dalam menjalankan syariat-syariat yang telah ditetapkan agama.  

Kehidupan manusia di dunia adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh 

Allah beserta dengan segala alam dan isinya yang telah diciptakan di dunia. 

Olehnya itu, dengan segala hal yang telah diberikan oleh Allah manusia harus 

mendapatkan bimbingan sehingga dia dapat menjalani kehidupannya dengan cara 

yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hadits.  

Islam sebagai agama yang di bawa oleh Rasulullah saw mempunyai makna 

bahwa Islam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia dimana saja berada sebagai 

pedoman hidup, bagi kehidupan dunia terlebih lagi bagi kehidupan selanjutnya 

yakni akhirat. Dimensi ajaran Islam memberikan aturan bagaimana cara 

berhubungan dengan Tuhan (Habluminallah), serta aturan bagaimana caranya 

berhubungan dengan sesama manusia (Habluminannaas), maupun bagaimana kita 

berhubungan dengan alam sekitar atau lingkungan hidup yang ada di muka bumi 

ini.1 

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk 

berhubungan, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 

Hubungan ini terjalin secara kompleks kaitannya bisa berarti hal yang bersifat 

kebutuhan fisik dan psikis. Inti dari hubungan tersebut adalah bagaimana manusia 

 
1R.Abuy Sodikin, Konsep Agama dalam Islam, (Al-Qalam Vol. 20 No. 97 Tahun  2003) h. 
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dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, sehingga memperlihatkan 

hubungan kekerabatan yang baik antara sesama manusia. Diantara hubungan 

manusia-manusia tersebut diciptakan beberapa orang menjadi golongan orang-

orang yang terbaik yang mampu melakukan bimbingan dan pengarahan demi 

tercapainya kemaslahatan bersama.  

Diantara hubungan manusia-manusia tersebut diciptakan beberapa orang  

menjadi  golongan orang-orang yang terbaik yang mampu melakukan bimbingan 

dan pengarahan demi tercapainya kemaslahatan bersama. 

Untuk membangun masyarakat yang harmonis, berakhlakul karimah, 

beriman dan bertaqwa serta menciptakan masyarakat yang madani, seorang 

penyuluh agama Islam harus mampu menata langkahnya sedari awal dengan 

memperdalam pengetahuan agamanya dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan 

dalam dirinya.  

Penyiaran agama memiliki peran yang sangat strategis, kehadiran Penyuluh 

agama Islam sangat dibutuhkan terkait dengan dakwah atau memberikan bimbingan 

kepada masyarakat, dimana berbicara tentang dakwah bukan berarti hanya 

membicarakan persoalan menyerukan nilai-nilai agama tetapi juga berbicara 

tentang masalah yang sedang dihadapi oleh ummat ini. Sebab dilapangan banyak 

ditemukan fakta bahwa begitu banyak permasalahan keummatan yang belum dapat 

tersentuh dengan kehadiran para pendakwah dengan kata lain belum mampu 

dijangkau dan diberikan solusi oleh pelaksana dakwah (Penyuluh).2 

Penyuluh Agama Islam diharapkan mampu untuk menjalankan dan 

memberikan pendidikan dan informasi, memberikan saran keagamaan, dan 

mendukung serta pembelaan terhadap permasalahan yang tengah dihadapi oleh 

masyarakat. Penyuluh agama Islam berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari 

 
2Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 15 
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Kementerian Agama untuk bisa ikut andil dalam permasalahan agama yang terjadi 

dimasyarakat kita, kemudian mereka bertugas untuk menginformasikan kepada 

pihak-pihak yang mempunyai wewenang pada wilayah tersebut. Dengan 

melanjutkan upaya-upaya ini, diharapkan profesionalisme penyuluh agama Islam 

dapat semakin meningkat, dan kontribusi mereka dalam membimbing dan 

membantu umat Islam akan semakin berarti dan berdampak positif. 

Seorang penyuluh agama membantu orang beragama membina pikiran, 

etika, dan ketaatan untuk mewujudkan bangsa Indonesia agar menjadi negeri yang 

baik yang berada dalam penjagaan sang khalik. Melihat Surat Keputusan Menteri 

koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara 

nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, penyuluh agama adalah pegawai negeri 

sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh 

yang berwenang untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan agama dan 

pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.3 Selain itu Pemerintah 

juga mengeluarkan putusan yang isinya menerima penyuluh agama Islam Non PNS 

Nomor DJ.III/432 Tahun 2016 untuk membantu pembinaan pada masyarakat. 

Penyuluh agama merupakan elemen penting untuk meningkatkan perannya 

dalam mendakwahkan nilai-nilai keberagamaan. maksudnya karena sudah menjadi 

tugas utama mereka sebagai orang yang terpilih mendampingi masyarakat dalam 

melakukan banyak kegiatan keagamaan. 

Sejak awal, penyuluh agama telah bertindak sebagai garda terdepan 

Kementerian Agama dalam memberikan penjelasan dan bimbingan agama Islam di 

tengah perkembangan masyarakat Indonesia yang pesat. Perannya sangat strategis 

dalam membangun mental, moral, dan nilai ketakwaan umat serta berpartisipasi 

dalam peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang, baik di bidang 

 
3Abdul Jamil, dkk, Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Menjaga    Nilai-

Nilai Religiusitas, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020) h. 1 
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keagamaan maupun pembangunan. 

Penyuluh agama Islam sebagai pemimpin sektor bimbingan  masyarakat 

Islam, mempunyai tugas dan peran yang cukup berat, luas dan permasalahan yang 

dihadapi semakin kompleks. Penyuluh agama Islam tidak dapat berdiri sendiri 

dalam mengerjakan spesialisasinya yang   sangat luas dan kadang memerlukan 

analisis atau pemahaman yang mendalam untuk diurai, mereka harus mampu 

bertindak untuk merangkul segenap elemen masyarakat, selain itu mereka juga 

berfungsi sebagai penyemangat dan pemberi ruang dalam mendapatkan 

pemahaman dakwah Islam, peran penyuluh agama Islam harus punya target yang 

jelas untuk menjalankan tugasnya di bidang bimbingan dan penyuluhan masyarakat 

sehingga terwujud lingkungan masyarakat agamis dan tercerahkan dari hasil 

kristalisasi pengamalan nilai-nilai keIslaman dalam prinsip berkehidupan 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Inilah yang menyebabkan penyuluh agama Islam menjadi sangat krusial 

karena mereka membangun manusia tidak hanya dari jasmani yang harus sehat 

tetapi rohani seorang manusia juga haruslah kuat dan kokoh. Fungsi penyuluh 

agama Islam juga memiliki peran yang sangat strategis dan jelas dalam menangani 

konflik keagamaan dan mengatasi keraguan dan masalah  moral atau etika yang 

muncul dalam kehidupan umat Islam. Maka nilai taktik ini terletak pada 

hubungannya dengan masyarakat. 

Para penyuluh diharapkan mampu profesional dan menguasai peran dan 

teknis pembinaan di masyarakat melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi. 

Ini akan membantu mereka terjun kelapangan dan tidak menghadapi berbagai 

tantangan dan masalah. Mengingat tanggung jawab mereka untuk memberikan 

pengetahuan dan pencerahan kepada masyarakat, para penyuluh juga harus menjadi 

teladan dan panutan bagi masyarakat. Penyuluh agama dianggap sebagai individu 
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yang memahami agama dan memiliki peran strategis untuk mendorong kekuatan 

moral, dan nilai-nilai ketaqwaan umat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. 

Penyuluh agama Islam harus mengambil posisi terdepan demi membantu 

Kementeriaan Agama khususnya KUA dalam membina masyarakat dan secara 

konsisten menjunjung tinggi citra KUA dan tentunya pada Kementeriaan Agama. 

Penyuluh agama Islam harus menyadari bahwa fungsi mereka adalah sebagai 

tenaga informatif, edukatif, advokatif serta konsultatif. 

Dari hasil pengamatan/observasi awal yang dilakukan oleh peneliti 

menemukan bahwa penyuluh agama Islam di Kabupaten Sinjai terdapat latar 

belakang pendidikan yang berbeda-beda diantaranya ada yang tamatan SMA, 

Pendidikan dan Umum sehingga hal ini tentu saja menjadi sebuah permasalahan 

yang mendasar yang mempengaruhi kompetensi mereka sebagai penyuluh agama 

Islam.  

Dengan demikian, maka seharusnya seorang penyuluh agama memiliki 

kemampuan dan kualifikasi dalam melaksanakan kerja dan fungsinya sebagai 

penyuluh, sehingga hasil penyuluhannya di masyarakat memberikan dampak yang 

sangat besar. Sebagai ujung tombak, kehadirannya diharapkan dapat menjalankan 

aktivitasnya di masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan secara bersamaan 

dan berkelanjutan, seperti pembinaan dan penyuluhan, konsultasi, dan 

pembangunan dalam bingkai yang Islami, sesuai dengan pedoman kerja penyuluh 

agama. 

Profesionalisme penyuluh dalam pembinaan akan sangat membantu 

masyarakat dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kualitas kehidupan 

beragama. Dengan pendekatan yang berbasis pengetahuan, motivasi, dan 

dukungan, penyuluh agama dapat lebih efektif dalam membantu umat Islam 

menghadapi tantangan dan memperkuat keyakinan mereka.  
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Meskipun penduduk mayoritas adalah pemeluk agama Islam, namun di 

lapangan ditemukan bahwa banyak masyarakat belum mampu memahami Islam 

sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku contohnya seperti kekurangan 

pemahaman agama, yang mencakup akhlak, syariah (Muamalah, ibadah, dan tata 

cara bersuci), dan akidah. Di samping itu, juga ditemukan dikalangan masyarakat 

yang kurang dalam baca tulis alquran dan literatur Arab seperti mengenal huruf 

hijaiyah. Selain itu terdapat juga persoalan-persoalan dalam rumah tangga seperti 

konflik keluarga, perceraian, pernikahan dini, dan pembagian harta warisan. 

Sehingga bimbingan penyuluh sangat dibutuhkan khususnya pada masyarakat di 

Kabupaten Sinjai.  

Dari beberapa penjelasan tersebut, menjadi sebuah petunjuk bagi calon 

penulis untuk mengambil judul tentang “Profesionalisme Penyuluh Agama Islam 

di Kabupaten Sinjai (Studi tentang bimbingan penyuluh)”  

B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk membuat penelitian lebih jelas, dan menghindari kekeliruan dan keluar 

dari latar belakang maka peneliti telah mengemukakan fokus penelitian ini yaitu 

“Profesionalisme Penyuluh Agama Islam dan Bimbingan Penyuluh” 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas maka peneliti memaparkan deskripsi 

fokus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a.  Profesionalisme penyuluh agama Islam yang peneliti maksud adalah 

kesungguhan seorang penyuluh agama Islam dalam menjalankan pekerjaannya 

melakukan perencanaan, pelaksanaan serta capaian dari kegiatan pembinaan 

yang telah dilakukan dan mengembangkan kompetensi yang dimilikinya 

dengan mengacu pada empat kompetensi yaitu pedagogik, profesional, 
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personal dan sosial.  

b.  Bimbingan penyuluh  agama Islam yang peneliti maksud adalah bentuk 

pembinaan yang dilakukan oleh seorang penyuluh dengan memberikan 

pendidikan keagamaan melalui beberapa tahapan diantaranya identifikasi 

kebutuhan masyarakat binaan, perencanaan kegiatan, persiapan materi 

penyuluhan, pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan evaluasi dan tindak lanjut 

dari pembinaan yang telah dilakukan.  

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian merumuskan empat sub 

masalah yaitu : 

1. Mengapa diperlukan Profesionalisme Penyuluh Agama Islam di Kabupaten 

Sinjai ? 

2. Apakah bimbingan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sinjai sudah berjalan 

sesuai dengan Peraturan UU No. 13 Tahun 2003 ? 

3. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat Penyuluh Agama Islam di 

Kabupaten Sinjai dalam melakukan bimbingan penyuluhan ? 

4. Apakah strategi Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sinjai dalam melakukan 

bimbingan penyuluhan ? 

D.  Kajian Pustaka  

Penelitian berfokus kepada Profesionalisme Penyuluh Agama Islam di 

Kabupaten Sinjai dengan berusaha meningkatkan kemampuan atau kompetensi, 

penggunaan metode dan solusi untuk masalah dengan menerapkannya pada 

lingkungan secara alami. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi untuk 

membandingkan apa yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan bahasan 

yang berkaitan dengan topik ini. Selanjutnya, karya-karya ilmiah diantaranya :  

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kustini dan Koeswinarno 
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dalam jurnalnya yang berjudul “Penyuluh Agama : Menuju Kinerja Profesional”. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi 

wawancara mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran penyuluh agama 

yang diteliti masih belum efektif karena masih bersifat tradisional dengan 

melakukan pembinaan dan bimbingan tatap muka tanpa memberikan model terbaru 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terlebih lagi pemanfaatan teknologi yang 

masih sangat kurang dimaksimalkan, kemudian bimbingan terhadap kelompok-

kelompok binaan masih terbatas pada kelompok binaan religius dan tidak 

menyentuh kelompok umum.4 Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan metode kualitatif dan wawancara.  Sedangkan perbedaan dari 

penelitian ini adalah Penelitian terdahulu fokus pada model komunikasi penyuluh 

kepada kelompok binaan sedangakan penelitian sekarang fokus kepada kompetensi 

penyuluh secara menyeluruh. 

2. Penelitian oleh saudari Khomsiyatul dalam penelitian skripsinya yang 

berjudul “Peran Penyuluh Agama dalam Menjalankan Fungsi Profesi untuk Kasus 

Kekerasan dalam Rumah Tangga  (KDRT) di Parung Bogor”.  Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif yang akan menganalisis realistas sosial secara 

mendalam. Hasil penelitan ini menunjukkan bagaimana seorang penyuluh 

menjalankan fungsi profesionalnya sebagai seorang penyuluh Agama Islam.5 

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian 

kualitatif deskriptif dan membahas tentang peran penyuluh dalam menjalankan 

profesinya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus kepada 

bimbingan kasus kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian sekarang 

 
4 Kustini Dan Koeswinarno, “Menuju Kinerja Profesional”, Jurnal Analisa Journal of 

Social Science and Religion, Vol. 22. No. 2 Desember 2015, h. 173-186 
5 Khomsiatul Inayah dan Rini Laili Prihatini. Peran Penyuluh Agama dalam Menjalankan 

Fungsi Profesi untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Parung Bogor. Jurnal 

Penyuluhan Agama (JPA) | Vol. 8 No. 1 Januari, 2021. h. 57 

https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jpa/issue/view/1312
https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jpa/issue/view/1312
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tidak hanya fokus terhadap satu permasalahan saja tetapi mencakup seluruh 

persoalan yang ada dimasyarakat. 

3. Penelitian oleh saudari Yuliana Lestari dengan judul tesisnya “Pola 

Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Kerukunan Masyarakat Islam 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”.6 Jenis Penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripstif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa komunikasi penyuluh agama Islam dilakukan dengan 

komunikasi interpersonal yaitu dengan cara bertatap muka langsung untuk 

memberikan pemahaman, arahan dan ideologi untuk merangkul jamaah dalam 

rangka menjaga kerukunan masyarakat. Adapun persamaan dari penelitian ini 

adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan membina 

kerukunan masyarakat dalam lingkungan majelis ta’lim. Sedangkan perbedaannya 

adalah penelitian ini membimbing masyarakat secara menyeluruh. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zainul Wahab dalam tesisnya yang berjudul 

“Kinerja Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam pembinaan umat di Kota 

Padang”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kenyataan dilapangan dengan 

menggunakan desain penelitian dengan menggunakan pendekatan rasionalistik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyuluh agama fungsional pada 

umumnya tidak memiliki kinerja informatif dan edukatif yang baik seperti yang 

dapat dilihat dari apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan serta kinerja konsultatif penyuluh agama yang memberikan ruang untuk 

memecahkan masalah di masyarakat.7 Adapun persamaan dari penelitian sekarang 

 
6 Ami Tri Lestari. Peran Penyuluh Agama islam dalam meningkatkan pemahaman Agama 

masyarakat di kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. 

repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59138 
7 Zainul Wahab. Kinerja Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam pembinaan umat di 

Kota Padang. Hadharah:Jurnal Keislaman dan Peradaban  Vol 12, No 2, Juni. 2018. h. 65  
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adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif sedangkan perbedaan 

penelitian terdahulu hanya membahas tentang penyuluh fungsional saja tidak 

membahas kinerja penyuluh Non PNS juga sedangkan penelitian sekarang 

membahas penyuluh fungsional dan juga penyuluh Non PNS. 

Dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu, maka calon penulis 

tertarik meneliti Profesionalisme Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sinjai (Studi 

tentang Bimbingan Penyuluh). Adapun penelitian ini merupakan telaah terhadap 

aktivitas penyuluh agama Islam dalam melakukan bimbingan di masyarakat 

sehingga dapat memperlihatkan sejauhmana kompetensi penyuluh agama Islam 

sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.   

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk menganalisis mengapa diperlukan Profesionalisme Penyuluh Agama 

Islam. 

b. Untuk menganalisis Apakah bimbingan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten 

Sinjai sudah berjalan sesuai dengan Peraturan UU No. 13 Tahun 2003 

c. Untuk menganalisis apakah faktor yang mendukung dan menghambat Penyuluh 

Agama Islam di Kabupaten Sinjai dalam melakukan bimbingan penyuluhan. 

d. Untuk menganalisis strategi Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sinjai dalam 

melakukan bimbingan penyuluhan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini berguna untuk : 

a. Secara teoritis :  

1) Penelitian ini diharapakan dapat menambah pengetahuan dan khasanah 

berfikir baik dalam bentuk teori maupun konsep tentang profesionalismenya 
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sebagai penyuluh agama Islam. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk seorang 

penyuluh agama untuk lebih meningkatkan kompetensinya sebagai seorang 

penyuluh. 

b. Secara Praktis : 

1) Masyarakat : penelitian ini akan menambah referensi dan masukan untuk 

memajukan keprofesionalisme penyuluh sebagai pembimbing keagamaan di 

masyarakat. 

2) Bagi peneliti : hasil penelitian ini akan memperdalam pemahaman serta 

memperluas wawasan ilmu dan cakrawala pemikiran, terkhusus pada 

profesionalitas penyuluh Agama Islam. 

c. Kegunaan regulasi : peneliti mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah  

khususnya pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Profesionalisme Penyuluh 

1. Pengertian Profesionalisme  

 

a. Profesionalisme dari segi bahasa (etimologi) 

Secara harfiah profesi berasal dari kata profession (Inggris) yang berasal 

dari bahasa latin profesus yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk 

pekerjaan. Dalam webster’s new worl dictionary ditemukan bahwa profesi 

merupakan suatu pekerjaan yang menuntut kedudukan tinggi. 1

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesional diartikan bahwa 

: Profesi sama dengan salah satu pekerjaan yang dilandasi suatu pengetahuan 

keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagianya) tertentu. Profesional adalah 

seperti halnya dengan profesi, membutuhkan kepiawaian khusus untuk 

memproseskannya dan mewajibkan adanya donasi untuk melakukannya.2

Profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi.3 Seperti profesi guru, dosen, widyaiswara, 

penyuluh agama, penghulu, dokter, jurnalis dan profesi lainnya dalam hal ini berarti 

terdapat beberapa orang saja yang mempunyai kualifikasi untuk melakukannya. 

Jadi hanya yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan profesi 

pekerjaan tersebut yang dapat melaksanakannya. 

 

 
1Alma Buchari, Guru Profesional, Edisi Revisi (Bandung: Alfabeta, 2012), h.115 
2 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.897 
3 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005. Undang-undang 

Tentang Guru dan Dosen. h. 3 
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b. Profesional dari segi istilah (terminologi) 

Profesionalisme dari segi istilah dapat dipahami dari beberapa pendapat 

para ahli profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan 

profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya dan adanya 

pertanggung jawaban atasnya. Menurut pendapat lain, profesionalisme merupakan 

sikap dari seorang profesional, dan profesionalisme berarti melakukan sesuatu 

sebagai pekerjaan pokok, bukan sebagai hobi atau hobi. Jika profesi dianggap 

sebagai pandangan hidup dan bukan pekerjaan, profesional dapat digambarkan 

sebagai orang yang selalu berpikir, berdiri, bersikap, dan bekerja keras, bekerja 

sepenuh waktu, disiplin, jujur, setia, dan penuh dedikasi untuk mencapai 

kesuksesan dalam pekerjaannya. Dengan demikian, profesionalisme sangat penting 

untuk keberhasilan suatu perusahaan, kelompok, atau lembaga.4 

Ada beberapa pakar yang mengemukakan pendapatnya tentang istilah 

profesional yang disampaikan sebagai berikut :  

a) Menurut Soedijarto mengartikan profesionalisme, pertama yakni sebagai 

perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai 

dengan standar kerja yang diinginkan.5 Dari pendapat ini, sebutan standar kerja 

merupakan faktor pengukuran atas bekerjanya seorang atau kelompok orang dalam 

melaksanakan tugas. Kedua, definisi profesionalisme sebagai individu yang bekerja 

sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut.6 

b) Menurut Djam'an Satori, profesionalisasi adalah : Menunjuk pada proses 

peningkatan kualifikasi dan kemampuan para anggota profesi dalam mencapai 

standar penampilan sebagai suatu profesi. Pada dasarnya, profesionalisasi adalah 

 
4Muh, Said, Pengantar Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Suska Press, 2008 ), h, 97-99 
5 Soedijarto, Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia Widiarsa 

Indonesia, 1990) h.57  
6 Phillips, J.J, Handbook of evaluation and measurement methods (Houston: Gulf 

Publishing Company, 1991) h.43 
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serangkaian proses pengembangan profesional, yang dilakukan baik melalui 

pendidikan atau latihan "prajabatan" maupun latihan dalam jabatan. Oleh karena 

itu, profesionalisasi adalah proses yang berlangsung seumur hidup dan tidak 

terbatas, selama seseorang telah mengakui dirinya sebagai warga suatu profesi.7 

c) Menurut Jasin Muhammad mengemukakan bawha profesi adalah sebuah 

lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan 

prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang 

berorientasi pada pelayanan yang ahli.8 

d) Menurut Sanusi dkk juga menyebutkan bahwa ada kaitan antara profesi, 

profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi, bahwa profesi adalah suatu 

jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (expertise) dari para anggotanya. 

Sementara dalam Good’s Dictionary of Education ditegaskan, bahwa profesi 

merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama 

diperguruan tinggi dan diatur oleh suatu kode etik khusus.9 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, bisa ditarik pemahaman bahwa 

terdapat adanya faktor yang muncul dalam perselisihan tentang profesionalisme 

pegawai :  

Pertama : Kemampuan intelektual sangat mempengaruhi professionalime 

dalam bekerja terkait dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dan sifat pekerjaan itu 

sendiri.  Kemampuan intelektual ini juga dipengaruhi dengan kesesuaian jenis serta 

tingkat pendidikan seseorang yang merupakan ciri utama dalam wawasan dan 

keterampilan bekerja seseorang.  

Kedua : Pemenuhan standar operasional kerja dalam pekerjaan yang 

memenuhi cakupan input, prosedur pelaksanaan, dan output atau hasil.  

 
7 Djam’an Satori. Profesi Keguruan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h. 14 
8 Yunus Namsah. Profesionalisme Guru (Jakarta: Rineka cipta, 2007), h. 7 
9 Udin Syaefudin Saud. Inovasi Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 6  
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Ketiga : Etika dan tata karma menjadi poin penting untuk melakukan 

pekerjaan. Aspek ini merupakan salah satu persoalan yang agak sulit dijabarkan 

dalam bentuk nyata dan secara utuh, karena hal ini melibatkan proses dilapangan 

yang bukan saja dilihat dari karakter dan sifat seseorang, tetapi juga dengan nilai 

yang telah diterapkan dan diberlakukan dalam tatanan lingkungan kerja. Misalnya, 

seorang karyawan yang memiliki kedisiplinan waktu tinggi, dapat saja berubah 

disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak menerapkan kedisiplinan waktu. 

Selain itu, seseorang yang mempunyai pribadi yang jujur seketika dapat berubah 

menjadi pribadi yang tidak jujur, disebabkan disekelilingnya tidak terdapat nilai-

nilai kejujuran sehingga dapat mempengaruhi dirinya yang tadinya jujur kemudian 

menjadi seorang yang korupsi.  

Profesionalisme merupakan sebuah kesepahaman tentang pekerjaan yang 

dilakukan terkait dengan cara maupun etika bagi seseorang dalam melakukan 

aktivitas di lingkungan kerja, olehnya itu perlunya dilakukan dengan hal sebagai 

berikut :  

1) Dalam melakukan pekerjaan haruslah ada itikad yang tertanam dalam diri 

untuk merefleksikan nilai-nilai kebaikan yang harusnya dipegang oleh masyarakat, 

sehingga dalam melakukan pekerjaan tidak hanya sekedar mengharapkan gaji atau 

reward materiil oleh pihak profesional pelakunya, tetapi juga demi menegakkan 

nilai-nilai kebaikan dan kehormatan diri.  

2) Pekerjaan yang didasari dengan keahlian/skill teknis yang bernilai tinggi 

dan bermutu, sehingga perlunya kesesuaian pendidikan dan pelatihan-pelatihan 

serta workshop untuk dapat memenuhi standar kualifikasi pekerjaan.  

3) Untuk melaksanakan pekerjaan haruslah senantiasa menunjukkan sikap 

hormat terhadap sesama, pekerjaan terorganisasir senantiasa terkait dengan kode 

etik yang telah diputuskan dalam sebuah lingkup pekerjaan.  
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Jadi, "profesionalisme" berasal dari kata "profesional", yang berarti bahwa 

sesuatu itu berkaitan dengan suatu profesi dan memerlukan keahlian khusus untuk 

menjalankannya. Selain itu, "profesional" juga dapat dikatakan sebagai sebuah 

pekerjaan yang dilakukan secara penuh (full-time). Profesional juga dibahasakan 

sebagai bekerja dengan maksimal dan penuh komitmen.10 

Melihat penjabaran di atas, maka indikator profesionalisme juga dapat 

dijabarkan dengan rumusan sebagai berikut :11  

1) Adanya niat bekerja dengan baik : 

a) Pekerjaan yang dilakukan hanya terkait materi dalam pelayananan 

b) Menjadikan diri sebagai pribadi yang berprestasi dan unggul 

2) Kualifikasi lembaga pendidikan formal : 

a) Pendidikan yang sesuai kualifikasi pekerjaan. 

b) Pelatihan, workshop, seminar dan forum ilmiah yang berkesesuaian dengan 

bidang kerja. 

c) Pelayanan yang dilakukan dengan maksimal. 

3) Ketaatan dan kepatuhan : 

a) Pemahaman terhadap tugas yang telah diamanahkan  

b) Memperkaya informasi dengan dengan hal-hal yang mendukung yang dunia 

kerja dalam setiap kesempatan.  

c) Pelayanan kerja berdasarkan kode etik yang berlaku.  

Dari penjabaran indikator profesionalisme diatas maka dapat di uraikan 

bahwa menjadi profesional diawali dengan memiliki niat yang baik untuk 

bersungguh-sungguh dan profesional melamar dan memilih pekerjaan agar tepat 

sasaran dengan keahlian di bidangnya dan taat serta patuh kepada lembaga yang di 

tempati bekerja dan selalu semangat meningkatkan kualitas dirinya agar mencapai 

 
10Munzir Hitami dkk, Islam Kerja Keras, ( Pekanbaru : Suska Press, 2005 ), h. 43-44 
11Munzir Hitami dkk, Islam Kerja Keras, h. 45 
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keprofesionalan yang diinginkan. 

R.M Guion mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang 

menonjol bagi seseorang dan mengindikasikan cara-cara berperilaku atau berfikir 

dalam segala situasi dan berlangsung terus dalam periode yang lama. Dari pendapat 

tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi adalah merujuk pada kinerja seseorang 

dalam pekerjaan yang bisa dilihat darei pikiran, sikap dan perilakunya. Spencer dan 

Spencer membagi lima karakteristik kompetensi :12 

1) Motif, yaitu sesuatu yang orang fikirkan dan inginkan yang menyebabkan 

sesuatu. Contohnya :  orang yang termotivasi dengan prestasi akan 

mengatasi segala hambatan untuk mencapaui tujuan dan bertanggung jawab 

melaksanakannya. 

2) Sifat, yaitu karaktersisitik fisik tangganapan konsisten terhadap situasi 

informasi. Contohnya : penglihatan yang baik adalah kompetensi sifat fisik 

bagi seorang pilot. Begitu halnya dengan kontrol diri emosional dan inisiatif 

adalah lebih kompleks dalam merespon situasi secara konsisten. 

Kompetensi sifat ini pun sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah 

dan melaksanakan panggilan tugas. 

3) Konsep diri yaitu sikap,nilai dan image dari seseorang, contohnya : 

kepercayaan diri. Keprcayaan atau keyakinan seseorang agar dia menjadi 

efektif dalam semua situasi adalah bagian dari konsep diri. 

4) Pengetahuan yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. 

Contohnya : pengetahuan ilmu bedah terhadapa urat saraf dalam tubuh 

manusia. 

5) Keterampilan yaitu kemamouan untuk melaksanakan tugas-tugas yang 

berkaitan programer komputer untuk menyusun data secara beraturan, 

 
12 Hamzah B. uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 63 
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sedangkan kemampuan berfikir analitas dan konseptual adalah berkaitan 

dengan kemampuan mental atau kognitif seseorang. 

Prof. Dr. Suyanto mengemukakan pendapat bahwa pekerjaan yang 

profesional itu meliputi beberapa hal :13  

1) Mempunyai pengetahuan memadai. Hal ini dapat ditandai dengan 

kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

sehingga memudahkan pemahaman bagi yang mendengarkan.  

2) Berdasarkan kompetensi individual (bukan KKN). Pekerjaan yang 

didapatkan bukanlah karena adanya hubungan kekerabatan dengan 

pimpinan ataupun karena adanya manipulasi untuk mendapatkan jabatan 

atau pekerjaan yang diinginkan 

3) Melakukan proses seleksi dan sertifikasi. Perlunya melakukan tahapan 

seleksi dan sertifikasi untuk mendapatkan kualitas dari orang yang 

memegang jabatan.  

4) Terdapat kompetisi yang sehat dan kerjasama antar karyawan. Persaingan 

yang sehat dapat memberikan motivasi kepada karyawan untuk dapat lebih 

meningkatkan kualitas kerja mereka.  

5) Memiliki kesadaran yang tinggi. Tanggung jawab terhadap amanah 

pekerjaan yang diberikan mesti harus dijaga sebab akan dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada yang diberikan amanah.  

6) Mempunyai kode etik. Perlunya aturan yang mengatur segala aktifitas 

dalam sebuah lembaga untuk dapat memberikan kontrol dan pengawasan 

kerja.  

7) Memiliki sistem sanksi profesi. Hal ini perlu diberikan untuk memberikan 

efek jera jika ada kesalahan yang terjadi akibat kelalaian dalam 

 
13Suyanto dan Asep Jihad. Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), 

h.1 
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melaksanakan pekerjaan.   

8) Militansi individual. Semangat untuk bekerja sangat diperlukan dalam 

melaksanakan pekerjaan sebab akan memudahkan dan memberikan 

motivasi dalam diri sendiri.  

9) Memiliki organisasi profesi. Perlunya saling membangun kerjasama antara 

sesama lembaga profesi yang salam untuk saling berbagi pengalaman antara 

sesama profesi.  

Dalam penjabaran diatas maka diuraikan bahwa setiap orang yang ingin 

mencapai profesional maka harus menghindari kolusi dan nepotisme, berani 

berkompetisi dan percaya diri dengan ilmu yang sudah diperoleh saat menuntut 

ilmu, menempatkan dirinya di tempat yang tepat dengan keahlian dan ijazah yang 

dimiliki. 

Menurut Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia tahun 1988, 

karakteristik pekerjaan profesional adalah sebagai berikut :14 

1) Dasarnya panggilan hidup yang dilakukan sepenuh waktu serta untuk 

jangka waktu yang lama. 

2) Memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus. 

3) Dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan-anggapan dasar 

yang sudah baku. 

4) Bentuk pengabdian kepada masyarakat 

5) Dilakukan secara otonom yang bisa diuji oleh rekan-rekan seprofesinya. 

6) Mempunyai kode etik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 

7) Pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan. 

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang sudah bergabung 

menjadi seorang pendidik, seorang yang berhubungan dengan masyarakat maka 

 
14 Tato Nuryanto. Kompetensi Profesional Pendidik Di Tengah Kontroversi. Jurnal 

Edueksos Vol III No 1, Januari-Juni 2014. h. 43 
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harus sepenuh hati dan sepenuh jiwa dan mampu membagi waktu atau 

mengorbankan waktu sebagian untuk masyarakat. 

Seseorang dikatakan profesional dalam pekerjaannya, apabila dia memiliki 

tiga persyaratan pokok, yaitu :15 

1) Tahu 

Memiliki pengetahuan yang cukup tentang rincian tugas dalam dalam 

menjalankan profesinya dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi agar lebih 

berkualitas. 

2) Mau 

Mempunyai kemauan yang kuat untuk menunaikan tugas profesinya dengan 

penuh antusias tanpa harus bermalas-malasan dan menunda-nunda pekerjaannya. 

3) Mampu 

Memiliki kemampuan untuk melaksanakan aktivitas profesinya dengan 

penuh tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi dalam pekerjaannya. 

Dari persyaratan diatas maka dapat dipahami bahwa untuk menjadi 

profesional dalam suatu pekerjaan harus benar-benar memiliki pengetahuan yang 

baik, memiliki kemauan yang tinggi dan juga kemampuan sesuai profesinya tanpa 

harus ikut-ikutan atau memiliki koneksi di tempat kerjanya. 

Selanjutnya supaya benar-benar pekerjaan tersebut dikategorikan profesi, 

maka menurut para ahli ada 7 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :16 

1) Pengetahuan 

Pemahaman tentang fakta, informasi, konsep dan prinsip-prinsip yang 

diperoleh melalui pengalaman, belajar dan pengamatan. Ini mencakup pemahaman 

tentang berbagai aspek dunia, termasuk ilmu pengetahuan, sejarah, seni, 

 
15 Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, "Menjadi Penyuluh Agama        Profesional: 

Analisis Teoritis dan Praktis", (Bandung: Lekkas, 2017), h.6 
16 Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, "Menjadi Penyuluh Agama        Profesional: 

Analisis Teoritis dan Praktis", (Bandung: Lekkas, 2017), h.7 
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budaya,teknologi dan bahyak lagi. Selalu ada jalan untuk memecahkan masalah 

dengan pengetahuan, mengambil keputusan, berkomunikasi, dan mengembangkan 

pemahaman yang lebih dalam tentang lingkungan dan masyarakat disekitar kita. 

Dalam era reformasi saat ini, pengetahuan menjadi dasar yang sangat pentig untuk 

pertumbunhan pribadi dan kemajuan masyarakat. 

2) Keahlian / keterampilan 

Kemampuan praktis untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Ini 

dikembangkan melalui latihan dan pengalaman berulang dalam satu bidang, seperti 

berbicara beberapa bahasa atau memainkan alat musik. 

3) Pengabdian kepada kepentingan orang banyak 

Sikap atau tindakan yang didasarkan pada niat untuk melayani dan 

memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Ini melibatkan usaha dan 

komitmen untuk mendukung kebutuhan, kesejahteraan, dan kemajuan kolektif. 

Tujuan utamanya adalah untuk memberikan dampak positif dan membantu 

meningkatkan kualitas hidup banyak orang dalam masyarakat, tanpa 

memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok kecil. 

4) Tidak mengutamakan kepentingan finansial 

Dalam pengambilan tindakan, keputusan, atau usaha yang diambil, 

pertimbangan finansial bukanlah faktor utama atau prioritas utama. Ini berarti 

seseorang atau suatu organisasi lebih fokus pada aspek-aspek seperti kesejahteraan 

sosial, dampak positif bagi masyarakat, nilai-nilai etika, lingkungan atau tujuan 

yang lebih besar dari sekedar menghasilkan uang. 

5) Adanya organisasi atau asosiasi profesi 

Kelompok orang yang memiliki keterampilan tertentu atau pekerjaan yang 

serupa atau terkait, tujuan utama dari organisasi atau asosiasi profesi adalah untuk 

mengumpulkan para profesional dalam bidang yang sama agar mereka dapat 
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berkolaborasi,berbagai pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan 

memajukan bidang tersebut secara keseluruhan. 

6) Pengakuan masyarakat 

Merujuk kepada cara dimana individu, kelompok atau entitas diterima dan 

diakui oleh masyarakat lebih luas. Ini berkaitan dengan validitas dan status sosial 

yang diberikan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan atribut, pencapaian 

atau identitas tertentu. 

7) Adanya kode etik profesi 

Seperangkat pedoman dan prinsip yang mengatur perilaku dan tanggung 

jawab para anggota dalam suatu profesi tertentu. Tujuannya adalah untuk 

memastikan bahwa praktik-praktik mereka sesuai dengan standar etika yang tinggi, 

menjaga integritas, meminimalkan konflik kepentingan, serta mebmberikan 

layanan yang berkualitas kepada masyarakat atau klien. 

Oleh karena itu, berkenaan dengan konsepsi tentang profesi ini, ada 

beberapa istilah yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Terdapat istilah yang 

sekiranya dapat diketahui, diantaranya yaitu : 17 

1) Profesional yaitu Sifat atau orang. Profesional menunjuk pada dua hal, 

yaitu orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional, dan 

kedua penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan. 

2) Profesionalisme yaitu menyangkut dengan paham, kesepakatan 

keyakinan. Hal ini menunjukkan komitmen para anggota untuk meningkatkan 

kemampuan profesional secara terus menerus. 

3) Profesionalitas yakni produk, kadar. Ini mengacu pada sikap para anggota 

profesi terhadap profesinya dalam hal pengetahuan dan keahlian dalam melakukan 

pekerjaan. 

 
17 Buchori Alma. Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 151-152 
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4) Profesionalisasi yaitu proses. Ini menunjukkan pada proses peningkatan 

kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria 

standar dalam penampilannya. 

Dari konteks diatas dikemukakan bahwa penyuluh agama Islam 

merupakan suatu  bidang pekerjaan yang benar-benar memiliki kemahiran dan 

kompetensi yang berkarakter dan bisa di pertanggung jawabkan pada dirinya, 

masyarakat dan negara. 

c. Profesionalisme dalam Islam  

Dalam terminologi Islam, kata profesional disamakan dengan itqân. Itqân 

berarti doing at the best possible quality. Bekerja secara itqân artinya mencurahkan 

pikiran terbaik, fokus terbaik, koordinasi terbaik, semangat terbaik dan dengan 

bahan baku terbaik. Itqân juga memiliki makna profesionalisme dan spesialisasi. 

Profesionalisme menurut agama Islam mengacu pada penghormatan ikhlas 

terhadap amanah yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan keridhaan 

Allah swt. Mereka juga berkomitmen memberikan hal yang terbaik karena mereka 

sadar bahwa Allah senantiasa mengawasi terhadap segala yang dilakukan oleh 

manusia. 

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. At Taubah/9: 105 bahwa : 

لِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشه  ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَۖ  وَسَتُُدَُّونَ إِلََٰ عَٰ دَةِ وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيََىَ ٱللَّه هَٰ  
 فَ يُ نَ بِ ئُكُم بِاَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ 

Terjemahnya : 

“Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kami kerjakan” 

Al-Qur’an selalu memotivasi setiap pemeluknya untuk senantiasa berkreasi 

dan berinovasi. Bahkan Islam memberi landasan yang mendasar, bahwa sebuah 
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kerja keras harus dilandasi niat yang benar, serta sadar bahwa setiap prestasi kerja 

kita akan dinilai oleh Allah swt, Rasulullan saw dan orang beriman.  

Profesional akan mematuhi syariat Islam dalam segala tindakan mahdah 

maupun ghayr mahdah. Ajaran Islam, yang luas, mendalam, dan sempurna, 

menawarkan petunjuk yang jelas, pasti, dan sesuai dengan fitrah manusia. 

Akibatnya, tidak ada yang dapat dipisahkan dari Islam.18 

Menurut Didin Hafidhuddin, untuk mencapai profesional sebagai seorang 

muslim, maka acuan kita mengarah pada contoh Rasulullah saw dengan segala sifat 

yang melekat pada dirinya. Diantara beberapa sifat-sifat Nabi yang kita kenal 

adalah siddîq, amânah, fathânah dan tablîgh. Selain hal tersebut, Hafidhuddin dan 

Hendri Tanjung menjelaskan bahwa sikap konsisten, disiplin dan 

bertanggungjawab sebagai karakter seorang muslim yang profesional.19 

d. Profesionalisme Penyuluh  

Profesionalisme Penyuluh adalah sebuah kesepahaman tentang sebuah 

konsep yang ideal. Keberadaannya menjadi sebuah hal yang mutlak dalam sebuah 

lingkup kepegawaian di lingkungan pemerintahan, termasuk juga dengan 

keberadaan kinerja Penyuluh Agama. Menjadi sebuah kewajaran seorang penyuluh 

dituntut mampu menjalankan profesi yang dilakukannya secara profesional. Kata 

“profesionalisme” itu yang berawal dari asal dari kata “profesi”. Oleh karenanya, 

berbicara tentang profesionalisme maka akan mengarah kepada pada pengertian 

profesi, sebagai suatu bidang pekerjaan. 

Dalam profesionalisme penyuluh atau dalam suatu pekerjaan sebagai 

penyuluh maka ada tiga kriteria yang dirumuskan sehingga bisa dikatakan sebagai 

 
18Budi Rajab, Profesionalisme Dalam Peralihan Peradaban (Jakarta, Gramedia Pustaka 

Utama, 2012), h. 17-23 
19Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2003), h. 40  
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penyuluh yang profesional yaitu :20  

1) Sikap (attitude) 

Sikap terkait dengan keadaan kondisi jiwa seseorang untuk memberikan 

tanggapan terhadap apa yang terjadi disekelilingnya, baik itu berasal dari individu, 

kelompok ataupun masyarakat, terkait dengan lingkungan fisik dan non fisik. Hal 

ini memberikan gambaran dan informasi kepada Penyuluh tentang apa yang harus 

dilakukan, berkaitan dengan pola komunikasi dengan masyarakat, metode 

bimbingan dan proses penyuluhan, serta petunjuk dalam memberikan solusi 

masalah kepada jamaah. 

2) Pengetahuan (knowledge) 

Kemampuan pengetahuan seseorang sangat mempengaruhi professionalime 

terkait pekerjaan yang akan dilakukan. Kemampuan ini akan memberikan 

kecermatan dan ketepatan dalam melakukan sebuah pekerjaan meski itu adalah 

sebuah hal yang baru dilakukan. 

3) Keterampilan (skill) 

Keterampilan (skill) sebagai kekuatan penggerak bagi Penyuluh dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya. Keterampilan seorang penyuluh yang memenuhi 

standar adalah sebuah menjadi modal penting untuk menggapai hasil maksimal 

dalam standar kualitas/mutu yang ditetapkan. Bagi Penyuluh agama, perolehan 

capaian kualitas/mutu dalam melakukan aktivitasnya, dapat kita lihat dari 

bagaimana penyuluh tersebut melakukan proses, perencanaan, pelaksanaan, serta 

capaian dari kegiatan pembinaan yang telah dilakukan. Hal ini juga dapat tercermin 

dari perubahan perilaku dan pemahaman masyarakat sebagai inti dari pembinaan.   

 

 

 
20 M. Mahlani. Profesionalisme dan Kinerja Penyuluh Agama Islam. (Warta Penyuluh 

Jogja), No 6/TH II/Oktober 2010 
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e. Ciri-Ciri Profesionalisme Penyuluh 

Dalam profesionalisme Penyuluh, dalam melakukan pembinaan dan 

penyuluhan haruslah dilakukan secara efektif. Setidaknya ada empat ciri-ciri 

profesional penyuluh yang efektif sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Gary 

A Davis dan Margaret Thomas yaitu :21 

1) Kemampuan yang dimiliki terkait dengan suasana pembinaan anggota 

jamaah, dapat dirinci sebagai berikut :  

a) Memiliki kekuatan personal, yaitu mampu untuk menunjukkan sifat empati 

serta penghargaan terhadap anggota binaan dengan penuh keikhlasan. 

b) Menciptakan lingkungan komunikasi dan hubungan yang baik dengan 

binaannya. 

c) Secara tulus menerima dan memperhatikan binaan. 

d) memperlihatkan semangat yang tinggi dalam melaksanakan proses penyuluhan 

dan pembinaan. 

e) Mampu menjalin kerjasama dan kebersamaan dalam penyuluhan. 

f) Merencanakan, mengorganisasi dan merencakan kegiatan penyuluhan dengan 

melibatkan masyarakat. 

g) Menjadi sosok yang dapat memahami setiap kebutuhan masyarakat dalam  

dalam proses penyuluhan. 

h) Meminimalisir perpecahan yang dapat terjadi di masyarakat. 

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa untuk menjadi penyuluh 

yang profesional dan efektif haruslah memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan diatas 

mampu menjalin kerja sama dengan lembaga lain dan menjadi sosok panutan yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 

2) Kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen penyuluhan meliputi 

 
21M. Mahlani.. WARTA PENYULUH Jogja. No 6/TH II/Oktober 2010 
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kemampuan menjaga kondisi dan mengarahkan anggota tidak perhatian, 

mengganggu jalannya proses penyuluhan, mencari jalan keluar dengan ide-ide 

konstruktif dan juga memiliki kemampuan memberikan stimulan kepada jamaah 

terhadap masalah yang dihadapi untuk memudahkan pemahaman.  

3)  Mampu memberikan tanggapan dan penegasan, yang meliputi dalam 

pemberian tanggapan kepada jamaah senantiasa bernilai positif dan mampu 

membantu jamaah dalam meningkatkan pengetahuan agama yang masih terbatas 

dan memberikan pemahaman tepat kepada anggota jamaah yang masih kurang 

dalam terbatas daya fikirnya secara tegas dan sesuai aturan sehingga senantiasa 

profesionalitas dalam memberikan bantuan kepada jamaah.  

4) Mampu meningkatkan kualitas diri, meliputi kemampuan menyampaikan 

materi dengan metode kreatif serta inovatif dan juga kemampuan untuk berkreasi 

dalam hal peningkatan pengetahuan terkait metode penyuluhan dan terlebih lagi 

memiliki kemampuan untuk mengelola perencanaan penyuluh dengan cara 

berkelompok sehingga dapat membuat dan mengadopsi metode penyuluhan yang 

relevan.  

Maka untuk menghasilkan penyuluh yang profesional seperti ciri-ciri 

profesionalisme penyuluh diperlukan rumusan strategi yang tepat untuk 

meningkatkan Profesionalisme dalam fungsi penyuluh agama. Dalam merumuskan 

strategi penyuluh, kita bisa melakukan beberapa hal untuk menjadi solusi dengan 

melakukan analisis SWOT Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), 

Opportunity (Kesempatan), dan Threat (Ancaman). Dari hal tersebut kita dapat 

menganalisis bahwa sejauh mana profesionalisme dan kinerja penyuluh yang dapat 

digambarkan sebagai berikut : 22 

a. Kekuatan (Strengt)  

 
22 Qodri A. Azizy, Change Management Dalam Reformasi Birokrasi (Jakarta: Gramedia, 

2007), h.  
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1) Undang-Undang melindungi legalitas kerja 

2) Penyuluh yang tersebar diberbagai daerah 

3) Profesi yang terorganisir 

b. Kelemahan (Weakness) 

1) Ketidakpahaman terhadap peraturan yang berlaku 

2) Tunjangan tidak mencukupi 

3) Tidak meratanya usia pensiunan  

4) Belum profesionalisme dalam  

5) Kurangnya penguasaan IT 

6) Fasilitas yang tidak memadai.  

c. Peluang (Opportunity)  

1) Kemandirian jabatan 

2) Penghasilan yang tetap  

3) Kenaikan karir dan pangkat berdasarkan kinerja 

4) Peningkatan Status sosial di masyarakat 

d. Ancaman (Threath)  

1) Tindakan KKN yang merugikan 

2) Ketidakpedulian 

Sedangkan strategi peningkatan profesionalisme dilakukan dengan cara :23 

a. Strategi – SO  

1) Memberikan kesempatan kepada semua penyuluh untuk mengembangkan 

profesionalismenya setinggi mungkin untuk mengembangkan karir 

dengan pola penghargaan dan hukuman  

2) Pengefektifan organisasi profesi  

 
23 Agus Susanto dan Maya Ulfah. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membangun 

Moderasi Beragama Berbasis Literasi Di Era Media Baru 5.0 Di Kabupaten Majalengka. Jurnal 

Penyuluhan Agama (JPA). Vol. 9, No. 1 Januari 2022, h. 35 
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b. Strategi – WO  

1) Memberikan pengawasan secara berkesinambungan kepada penyuluh untuk 

peningkatan profesionalismenya 

2) Pendidikan dan pelatihan terkait dengan kebutuhan 

c. Strategi – ST 

1) Melaksanakan peraturan berdasarkan kesadaran diri 

2) Pemenuhan pegawai sesuai dengan kapasitas dan keperluan. 

d. Strategi – WT 

1) Peningkatan kemampuan penyuluh  

2) Menjalin hubungan bersama pihak-pihak yang berkompeten  

3) Berkomunikasi kepada masyarakat melalui lembaga pemerintahan dan 

sosial keagamaan  

4) Memanfaatkan teknologi dan informasi  

Melihat keadaan masyarakat yang kompetitif dan progresif dalam dunia 

modern sekarang ini. Profesionalisme penyuluh merupakan satu kebutuhan pokok 

dan secepatnya dilakukan. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa 

Penyuluh adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari institusi Kementerian 

Agama dan bukanlah organisasi yang berdiri sendiri. Negara harus memfasilitasi 

sepenuhnya pengembangan profesionalisme penyuluh. Meskipun negara memiliki 

banyak kesempatan untuk mengembangkan masalah ini, mereka hanya akan 

berkembang lambat jika penyuluh sendiri tidak berani mengambil langkah-langkah 

inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka. 

Akibatnya, organisasi profesi adalah bagian dari cara yang efektif untuk 

meningkatkan profesionalisme penyuluh.  

Diantaranya melakukan kolaborasi lintas kabupaten atau bahkan yang 

lebih luas lagi sehingga menjadi terobosan yang sangat baik hal ini memungkinkan 
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sesama penyuluh untuk berbagi, bertukar ide, dan mengalalaman tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan upaya ini. Kondisi situasi seperti ini, teknologi dan informasi 

harus dapat menjadi media yang sangat efektif untuk mencapai kemajuan tersebut. 

B. Penyuluh Agama Islam 

1. Pengertian Penyuluh  

a. Penyuluh dari segi etimologi 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia penyuluh berasal dari kata “suluh”   

yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa 

yang kering atau damar) “obor”.24 Secara etimologi penyuluh merupakan arti dari 

bahasa Inggris yaitu “counseling” yang sering diterjemahkan dengan arti 

“menganjurkan atau menasehatkan”.25 Bisa  disimpulkan bahwa penyuluh adalah 

seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar.26  

b. Penyuluh dari segi terminologi 

Penyuluh dari segi istilah dapat dipahami dari beberapa pendapat atau teori 

yaitu : 

a) Menurut H. Arifin M. Ed bahwa hubungan antara timbal balik antara dua 

individu dimana seorang (penyuluh) berusaha membantu yang lain untuk 

mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dengan hubungan dalam 

masalah yang  dihadapi pada saat itu dan mungkin pada waktu yang akan 

datang.27 

b) Menurut  Samsyudin RS bahwa penyuluh adalah sistem pendidikan non-

formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seorang sadar dan yakin sesuatu 

 
24Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia           Pustaka Utama), 

h. 719. 
25Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, (cet. IV Jakarta Pustaka, 

2008) h.357 
26Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 1386. 
27Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluh Islam (Bandung: PT Golden 

Terayon Press, 1994), h. 10-11  
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yang dianjurkan akan dibawah ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau 

dilakukan sebelumnya.28 

2. Pengertian Agama Islam  

Kata agama dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu 

sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban 

yang telah bertalian, dengan kepercayaan itu setiap orang berhak menganut 

memeluk suatu agama.29 

Agama dari segi istilah dapat dipahami dari pendapat seorang ahli yaitu 

Zakiah Darajat menyatakan bahwa agama adalah kebutuhan jiwa atau psikis 

manusia yang akan mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup, 

tindakan, dan cara menangani masalah.30 Agama memberikan dorongan yang 

berfungsi sebagai etos pembangunan karena, jika diyakini dan dihayati secara 

mendalam, agama dapat berfungsi sebagai panutan bagi seseorang atau masyarakat. 

Tatanan nilai dan sikap moral ini akan membantu seseorang bertindak sesuai 

dengan ajaran agamanya.31 Sedangkan Islam adalah agama monotheis yang 

didirikan pada abad ke-7 Masehi di Arab oleh Nabi Muhammad saw. Penganut 

Islam disebut Muslim dan mengikuti ajaran Al-Qur’an sebagai kitab suci mereka. 

Islam mengajarkan kepercayaan kepada satu Tuhan, Allah, serta mengemban 

prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum yang diatur dalam ajaran Islam. Ajaran 

Islam juga mencakup ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan perjalanan ke Mekah 

(Haji) sebagai bagian dari tugas agama yang mampu.  

Agama Islam adalah jalan menuju ketaqwaan yang bertujuan untuk 

 
28 Samsudin RS. Strategi Dan Etika Dakwah Rasulullah saw. Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 4 

No. 14 Juli-Desember 2009, h. 732 
29Suharso dan Ana Retnoningsih. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. XI; Semarang 

Widya Karya, 2016), h.19 
30Zakiah Darajat, Pendidikan Agama Dan Pengembangan Mental, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1982), cet. Ke-3, h. 52. 
31Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 264. 
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mengarahkan manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab suci 

al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah swt kepada manusia melalui perantaraan 

nabi Muhammad saw, adalah dasar agama Islam yang diajarkan.32 Allah swt 

menegaskan bahwa Islam adalah agama yang di ridhai oleh-Nya. Sebagaimana 

tersebut terdapat dalam QS. Ali-Imran/3: 19  yang berbunyi : 

تَ لَفَ ٱلَّذِينَ أُوتوُا۟   لََٰمُۗ  وَمَا ٱخإ ينَ عِندَ ٱللََِّّ ٱلْإِسإ ٱلإكِتََٰبَ إِلََّّ مِنۢ بَ عإدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلإعِلإمُ إِنَّ ٱلدِ 
اَيََٰتِ ٱللََِّّ فإَِنَّ ٱللَََّّ سَريِعُ ٱلإِ  فُرإ بِ   ۗ  وَمَن يَكإ نَ هُمإ ا بَ ي إ

ۢ
سَابِ بَ غإي   

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah ialah Islam. Tidaklah 

berselisih orang-orang yang telah diberiKitab kecuali setelah mereka 

memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar 

terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungan-

Nya”.33  

Ayat ini menurut Ibn Katsir, sebagaimana dipetik oleh Quraisy Shihab, 

bahwa tiada agama di sisi-Nya, dan yang diterima-Nya dari seorangpun kecuali 

Islam, yaitu mengikuti rasul-rasul yang diutus-Nya setiap saat sehingga berakhir 

dengan nabi Muhammad saw. Dengan kehadiran beliau, telah tertutup semua jalan 

menuju Allah kecuali jalan dari arah beliau, sehingga siapa yang menemui Allah 

setelah diutusnya Muhammad saw dengan menganut satu agama selain syari’at 

yang beliau sampaikan, maka tidak diterima oleh-Nya.34 

Dari pengertian dan dari tafsir ayat tersebut diatas maka dapat dipahami 

bahwa Penyuluh Agama adalah pegawai dan rekan di lembaga kepemerintahan 

agama Islam sekaligus sebagai  poros terdepan dalam melaksanakan tugas 

pembinaan keagamaan yang ditujukan untuk menggapai kehidupan yang baik dan 

sejahtera lahir batin. Penyuluh agama ialah juru penerang, penyampai pesan bagi 

 
32Departemen Agama RI, Panduan Penyuluh Agama, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan 

Urusan Haji, 1987), h. 8. 
33Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an 

dan terjemahnya. (Bandung, PT Sygma Examedia Arkanlemea 2009), h. 52 
34Quraisy Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur’an, (Jakarta,  

Lentera Hati, 2002), h. 40 
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masyarakat mengenai prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik agar 

terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai 

agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengalamannya yang penuh 

komitmen dan konsistensi seraya disertai wawasan multikultur untuk mewujudkan 

tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.35 

3. Pengertian Penyuluh Agama Islam 

Penyuluh Agama Islam dari segi definisi Kementerian Agama mengandung 

arti yaitu sebagai Penerangan, maksudnya adalah “penyuluh Agama memiliki tugas 

dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Agama, hukum 

jual beli/bermuamalah, hukum pernikahan, haji, puasa, zakat, kemasjidan dan lain 

sebagainya.36 

Menurut Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara nomor: 574 tahun 1999 dan nomor: 178 tahun 1999 tentang 

jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, penyuluh agama ialah 

para pegawai di jajaran Kementerian Agama RI yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan 

bimbingan keagamaan dan pembangunan melalui berbagai program dan program. 

Ini dilakukan untuk meningkatkan iman, ketakwaan, dan kerukunan umat 

beragama, serta peran masyarakat dalam keberhasilan pembangunan nasional.37 

Penyuluh Agama memiliki peran strategis penting di masyarakat dalam hal ini. Ia 

diharapkan dapat mendorong, menyeimbangkan, dan mempertahankan kehidupan 

beragama yang selaras dengan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan 

bernegara.38 

 
35M. Arifin, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Cetakan ke-3 (Jakarta: Bina                Aksara, 

2000), h.5 
36Darwan, Pengantar Bimbingan Konseling, cet. 1 (Jakarta Rineka Cipta, 2010), h. 15 
37Kementerian Agama RI, "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh 

Agama", (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), h. 5. 
38Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, "Menjadi Penyuluh Agama        Profesional: 
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Penyuluh agama berfungsi sebagai tokoh dalam masyarakat dan bertindak 

sebagai pemimpin dan imam dalam masalah agama, sosial, dan kenegaraan untuk 

mencapai tujuan program pemerintah. Sebagai hasil dari kepemimpinannya, 

penyuluh agama bukan semata-mata tertuju pada memberikan penjelasan lisan 

semata, tetapi harus mampu mendorong orang lain untuk menjalankan dan 

mengikuti apa yang mereka katakan. Penyuluh agama juga disebut sebagai agen 

perubahan karena mereka bekerja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih 

baik, mengubah hal-hal yang negatif dan pasif menjadi hal-hal yang positif dan 

aktif yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan.39 

Istilah penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu 

dengan adanya Keputusan Menteri Agama nomor 791 Tahun 1985 tentang 

honorarium bagi penyuluh Agama. Istilah penyuluh Agama dipergunakan untuk 

mengganti istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di 

lingkungan kedinasan Departemen Agama.40 Sesuai dengan    Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara 

lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan 

karir pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional.41 Sebagai 

pelaksanaan dari ketentuan tersebut, dikeluarkan keputusan Presiden Nomor 87 

Tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

antara lain menetapkan bahwa penyuluh Agama adalah jabatan fungsional 

pegawai negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan, seiring dengan 

perkembangannya penyuluh agama Islam di Indonesia terbagi menjadi dua 

 
Analisis Teoritis dan Praktis", (Bandung: Lekkas, 2017), h. 9. 

39Hamdani, Bimbingan dan Penyuluhan, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 14 
40Departemen Agama RI, Panduan Penyuluh Agama, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan 

Urusan Haji, 1987), h. 8. 
41Kementrian Agama RI. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh 

Agama, Kementrian Agama RI: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012, h. 1-2. 
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golongan, yaitu : 42 

a. Penyuluh agama Islam fungsional yang berstatus pegawai negeri sipil yang 

berada dibawah koordinasi direktorat penerangan agama Islam. 

b. Penyuluh agama Islam non-PNS yang ada dimasyarakat dan terdaftar sebagai 

penyuluh agama di kantor agama pada masing-masing kabupaten. 

Kedudukan PAI Non-PNS berada di wilayah kecamatan sesuai dengan 

Surat Keputusan pengangkatan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama masing-masing Provinsi, dan surat tugas penempatan yang 

ditandatangani oleh kepala KUA Kecamatan. Penyuluh Agama Islam Non PNS 

bekerja sama dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional untuk melakukan 

penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial 

keagamaan di kementerian agama dan lembaga mitra lintas sektoral, dengan 

spesialisasi sebagai berikut :43 

a. Spesialisasi Pemberantasan Buta Huruf al-Qur'an, yang bertanggung jawab 

untuk secara bertahap membuat kelompok binaan dapat membaca dan menulis 

huruf al-Qur'an. 

b. Spesialisasi Keluarga Sakinah, yang bertugas untuk membentuk keluarga 

sakinah di masyarakat. 

c. Spesialisasi Penyuluh Zakat, yang bertugas untuk meningkatkan 

pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat. 

d. Spesialisasi Penyuluh Wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan 

pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat. 

e. Spesialisasi Produk Halal, yang bertugas untuk membangun masyarakat 

muslim Indonesia yang sadar halal. 

 
42 Abdul Basit, “Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya”. Jurnal 

Dakwah, XV, No.1 (2014), h. 160 
43https://www.bekalbaik.com/2021/06/20/tugas-pokok-fungsi-kedudukan-dan-

spesialisasi-pai-non-pns Akses 12 Agustus 2023 

https://www.bekalbaik.com/2021/06/20/tugas-pokok-fungsi-kedudukan-dan-spesialisasi-pai-non-pns
https://www.bekalbaik.com/2021/06/20/tugas-pokok-fungsi-kedudukan-dan-spesialisasi-pai-non-pns
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f. Spesialisasi Kerukunan Umat Beragama, yang bertugas untuk mendorong 

masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama mereka;  

g. Spesialisasi Radikalisme dan Aliran Sempalan, yang bertugas untuk membantu 

instansi berwenang mencegah munculnya perilaku radikal dan aliran sempalan di 

masyarakat melalui pendekatan agama;  

h. Spesialisasi NAPZA dan HIV/AIDS, yang bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa masyarakat mendapatkan rehabilitasi dengan pendekatan 

spiritual. 

Karena hal-hal yang disebutkan di atas, kehadiran penyuluh agama di 

masyarakat ini sangat penting dan diperlukan. Karena pembangunan nasional 

Indonesia harus diimbangi dengan pembangunan mental dan spiritual, mereka 

menjadi pemberi inspirasi, motivasi, menjaga stabilitas dan dinamisasi di tengah-

tengah masyarakat agama. Penyuluh Agama memiliki tanggung jawab untuk 

mengokohkan kekuatan spiritual masyarakat Indonesia. Dimana agama harus 

menjadi sumber inspirasi dan motivasi, bukan hanya identitas dan formalitas. 

Pendakwah merupakan istilah lain yang bisa ditujukan untuk penyuluh 

agama Islam sebagai juru dakwah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-

Nahl/16: 125 : 

سَنُۚ  إِنَّ ربََّكَ  مُ بٱِلَّتِِ هِىَ أَحإ دِلْإ سَنَةِۖ  وَجََٰ عِظةَِ ٱلإَ مَةِ وَٱلإمَوإ كإ هُوَ   ٱدإعُ إِلَََٰ سَبِيلِ ربَِ كَ بٱِلإِ
تَدِينَ   أَعإلَمُ بَِن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ  وَهُوَ أَعإلَمُ بٱِلإمُهإ

Terjemahnya :  

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk”.44 

 
44 Kementerian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Mikratj Khazanah Ilmu, 

2014), h. 241 
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Pada ayat tersebut, ditemukan landasan metode dakwah yang telah 

diperintahkan untuk dilaksanakan dalam aktivitas dakwah, metode-metode 

dakwah yang telah ditetapkan pada surat An-Nahl ayat 125 ini, secara garis besar 

terbagi atas tiga, yakni metode bi al- hikmah, mauidzah hasanah, dan metode 

al-mujadalah. Ragam metode tersebut bila dipahami dan diaplikasikan oleh para 

da’i/ da’iah diharapkan mampu mewujudkan dakwah yang  efektif dan efisien.45 

4. Kompetensi Penyuluh Agama Islam 

Menurut Purwasarmata dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

diungkapkan, bahwa kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk 

menenukan atau memutuskan sesuatu hal. Kata kompetensi ini berasal dar Bahasa 

Inggris, yaitu competency atau competence yang dapat diartikan kecakapan, 

kemampuan, atau wewenang. Kata sifat dari competence adalah competent yang 

berarti cakap, mampu, dan tangkas. 

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10 

disebutkan, Kompetensi sangat berkaitan dengan dunia pekerjaan karena 

kompetensi adalah kemampuan kerja setiap orang yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. Dalam dunia pekerjaan, kompetensi juga dapat dipahami bagian dari 

kemampuan mengerjakan tugas yang dipelajari atau dilatih. 

Dari hal tersebut, kompetensi bisa didefinisikan sebagai sekumpulan 

pengetahuan dan keterampilan yang mesti dimiliki seseorang untuk mengerjakan 

tugasnya. Kemampuan ini bisa didapatkan melalui proses pendidikan maupun 

pelatihan-pelatihan atau workshop. Dalam konteks penyuluhan agama, maka 

kompetensi bisa didefinisikan sebagai kemampuan dasar yang menggambarkan apa 

yang harus dilakukan penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi 

 
45 Acep Aripuddin. Pengembangan Metode Dakwah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011) h.9 
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yang dimiliki oleh setiap penyuluh agama akan menunjukkan kualitas dan 

profesionalitas yang sebenarnya.46 

Agar Penyuluh agama Islam dapat berproses dan memiliki kemampuan 

dalam profesinya, setidaknya ada empat kemampuan yang harus dikuasai. Secara 

khusus, kemampuan pedagogik, profesional, personal, dan sosial termasuk dalam 

kemampuan ini dan dapat dipaparkan sebagai berikut : 47 

a. Kompetensi Pedagogik 

Pada pasal 28 ayat (3) butir a dalam Standar Nasional Pendidikan 

dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki.48 Dapat kita jabarkan dalam beberapa kemampuan sebagai 

berikut : 

1) Melakukan pendidikan bimbingan dan penyuluhan.  

2) Memahami sifat dan karakter jamaah dari berbagai aspek.  

3) Memahami teori dan prinsip bimbingan dan penyuluhan 

4) Menyiapkan rancangan kegiatan bimbingan dan penyuluhan melalui tatap 

muka langsung. 

5) Mampu menggunakan teknologi dan informasi sebagai alat komunikasi 

dalam penyuluhan  

6) Menyediakan ruang dan waktu untuk pengembangan potensi jamaah  

7) Mampu melakukan komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

binaan. 

 
46Dudung Abdul Rohaman dan Firman Nugraha. Menjadi Penyuluh Agama Profesionalitas 

(Analisis Teoriritis dan Praktis) (Bandung; LEKKAS, 2017) h. 13 
47 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan,cet. Ke-7, (Kalam Mulia, Jakarta, 2013), h. 54 
48 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, cet. Ke-3, (Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2008) h. 75 
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8) Memberikan nilai terhadap perencanaan, proses dan evaluasi dari hasil 

penyuluhan  

9) Menindaklanjuti hasil penilaian dan evaluasi yang telah dilakukan selama 

penyuluhan 

b. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional menurut Ramayulis adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.49 Sedangkan menurut 

Moh. Uzer Usman menjelaskan bahwa kompetensi Profesional meliputi :50  

1) Pemahaman terhadap maksud dan tujuan dari setiap bimbingan dan 

penyuluhan.  

2) Mampu membuat materi penyuluhan yang diampu.  

3) Menciptakan kreatifitas dalam rangka meningkatkan keprofesionalan yang 

berkelanjutan.  

4) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan 

diri.  

5) Menguasai tekhnik administrasi kepenyuluhan untuk membantu 

pengembangan profesional.  

c. Kompetensi Personal  

Kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan 

sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-

kebiasaan, sikap, dan lainlain sifat yang khas dimiliki sesorang yang berkembang 

apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain.51 

d. Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial ditandai dengan adanya kesadaran sosial dan keahlian 

 
49 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan,cet. Ke-7, h. 84 
50 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Remaja Rosda Karya: Bandung, 2002) 

h. 17 
51 Nasrul, Profesi & Etika Keguruan, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011), h 38 
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sosial dalam diri penyuluh agama. Karakteristik saleh sosial digambarkan dalam 

pribadinya yang pemurah dan bijak terhadap setiap kenyataan yang dihadapinya 

serta memiliki sikap simpati dan empati. Dia tidak hanya sibuk dengan aktivitas 

keagamaannya dalam mencari pahala Tuhan, tapi juga sibuk dengan beramal bagi 

masyarakat. Selain kesadaran sosial, penyuluh agama juga dapat mengambil peran 

dalam bentuk keahlian sosial. Keahlian sosial diwujudkan dalam bentuk 

kemampuan membangun tim dan menjalin interaksi secara konstruktif. Dengan 

kemampuan ini, dalam diri penyuluh agama akan tumbuh sikap kepemimpinan 

yang baik, keahlian dalam hubungan interpersonal, intim dan dapat dipercaya, 

mampu mengatur konflik, dan aktif mendengar berbagai keluhan dan masukan serta 

berbagai keahlian sosial lainnya.52 

Berbicara tentang menciptakan sikap profesionalisme dalam melakukan 

penyuluhan di tempat binaannya masing-masing maka ada terdapat beberapa hal 

yang seharusnya dimiliki oleh penyuluh agama, diantaranya adalah:  

a. Kompetensi teknis administrasi 

b. Kompetensi tekhnis penyuluhan  

c. Komunikasi penyuluhan 

d. Pengembangan profesi  

e. Kepribadian 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Culp et al, yang menilai 32 

kompetensi kemudian diramu menjadi 10 kompetensi utama dan penting, adapun 

hal yang dimaksud adalah sebagai berikut : 53 

a. Komunikasi 

 
52 Abdul Basit. Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya. Jurnal 

Dakwah, Vol. XV, No. 1, Januari 2014. h.173 
53Amirulloh, M.Ag. Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen 

Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat 

Beragama. (Jakarta; Young Progressive Muslim, 2016) h. 31 
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b. Keterampilan merencanakan / mengorganisasi 

c. Penguasaan materi 

d. Keterampilan interpersonal 

e. Keterampilan kepemimpinan 

f. Masa dan tahapan pengembangan pemuda 

g. Teknologi ber IT 

h. Kemitraan orang dewasa 

i. Kesabaran 

j. Manajemen waktu 

 Dari Uraian diatas maka 10 kompetensi ini sangat wajib di miliki oleh 

seseorang sehingga bisa mencapai kategori berkompeten di bidangnya. 

Basit menyebutkan empat kompetensi da’i, yang berhubungan dengan 

kompetensi internal dan eksternal meliputi : 54 

a. Kompetensi personal : Da'i harus menjadi teladan dan sadar diri 

b. Kompetensi sosial : Da'i harus aktif membina masyarakat 

c. Kompetensi substantif: Da'i harus meningkatkan keilmuan agar sesuai dengan 

zaman dan memenuhi kebutuhan umat. 

d. Kompetensi metodologis : Da'i harus melakukan dakwah sesuai dengan 

kebutuhan pendengarnya. 

Kemampuan untuk membuka dan menyediakan diri untuk siap menghadapi  

masyarakat dengan segala permasalahan yang terjadi di kantor dalam rangka untuk 

berkonsultasi tentang masalah agama dan keluarga. Mereka juga harus dapat 

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkonsultasi dengan masyarakat 

di rumah mereka, baik secara individu maupun kelompok. 

Selain hal tersebut di atas, penyuluh juga harus memperhatikan gaya 

 
54Kementrian Agama RI, Naskah Akademik Bagi Penyuluh Agama (Puslitbang Kehidupan 

Keagamaan: Jakarta, 2015) h.25 
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komuikasi penyuluhan. Pemilihan gaya komunikasi sangatlah penting karena 

kegagalan dalam menjalin sebuah proses untuk mencapai tujuan dalah karena salah 

dalam memilih gaya komunikasi. Jika seorang penyuluh mampu memilih gaya 

komunikasi yang baik dengan masyarakat binaannya maka akan terjadi mutual 

understanding dalam pesan keagamaan. Gaya komunikasi antara lain sebagai 

berikut : 

a. Komunikasi Simbolik 

Komunikasi simbolik ini biasa dilakukan oleh para priyayi atau kalangan elit 

feodal. Simbolistik disini mengacu pad amakna bahwa penyampai pesan tidak 

secara langsung mengutarakan maksud-maksud yang dikandung dari tuturannya. 

Pada prinsipnya komunikasi ini dipengaruhi oleh pola kultural masyarakat yang 

mengikat pada komunitas tertentu. 

b. Komunikasi Lugas 

Pada model komunikasi ini lebih kepada menunjukkan keterusterangan yang 

memperlihatkan masalah apa adanya tanpa perlu analisa mendalam untuk 

memahaminya. 

c. Komunikasi Efektif 

Komunikasi efektif lebih mengacu pada proses komunikasi secara tepat yang 

dilakukan oleh pembawa berita (komunikator) dengan penerima pesan 

(komunikan) melalui media yang tepat pula. Komunikasi ini dapat terwujud bila 

terdapat kesetaraan antara penyampai berita dengan penerima berita. Kesataraan 

yang dimaksud adalah dalam penggunaan media yang sama-sama dimungkinkan 

untuk diterima atau dipahami, baik itu bahasa, atau simbol lainnya. Kemudian sang 

penyampai pesan memiliki latar kultural yang relatif seimbang dengan penerima 

pesan. 

Hal penting yang juga perlu dimiliki oleh penyuluh juga adalah gambaran 
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umum tentang permasalahan individu, yaitu secara besarannya harus diketahui 

apakah persoalan hukum, persoalan teologis, atau persoalan etik. Metode 

pelaksanaan penyuluhan dalam hal ini terkadang dilakukan dalam bentuk dialog, 

dalam hal ini penyuluh memerankan dirinya.  

5. Tugas dan Fungsi Penyuluh agama Islam 

a) Tugas Penyuluh Agama Islam 

Menurut peraturan pemerintah, Penyuluh Agama adalah pegawai di 

Kementrian Agama Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan 

bimbingan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama. Sedangkan, 

bidang pekerjaannya adalah penyuluhan agama, yaitu bimbingan atau penerangan 

agama serta pembangunan dengan menggunakan bahasa agama untuk 

meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan nasional. 

Sebagai konselor atau konsultan bagi sasaran binaannya. Dengan dialog 

diharapkan tumbuh ikatan emosional yang pada akhirnya menumbuhkan kedekatan 

sehingga memudahkan melakukan interaksi dalam menyelesaikan persoalan yang 

dihadapi. Sedangkan penyuluhan yang sifatnya melibatkan banyak peserta maka 

selayaknya dilakukan secara terencana dan terprogram dengan melibatkan banyak 

aspek. Pemilihan metode yang tepat termasuk mempertimbangkan kondisi sasaran 

binaan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan penyuluh agama dalam 

melaksanakan tugas kepenyuluhannya sebagai berikut : 

a. Ceramah 

Metode ini efektif untuk banyak sasaran yang menghadirkan banyak massa 

tetapi tidak terjadi proses interaktif antara peserta dan penceramah. Dalam Islam, 

ide ini disebut sebagai tabligh atau khutbah. Namun, masing-masing memiliki 

karakteristiknya sendiri, terutama cara khutbah ini hanya digunakan dalam ibadah 
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formal seperti ibadah jumat, nikah, haji, dan idain, dan tujuannya hanya pasif. 

b. Wisata religi 

Metode ini bagi umat Islam di Indonesia biasa dikenal dengan Wisata ziarah 

adalah melakukan perjalanan ke lokasi bersejarah dari masa ke masa. 

Dimungkinkan juga untuk melakukannya dengan mengunjungi tempat di mana 

kehidupan keberagamaannya telah ditingkatkan, sehingga ada perbandingan yang 

memadai untuk menumbuhkan semangat keberagamaan. 

c. Tanya jawab 

Terkadang metode ini dilakukan secara bersamaan dengan ceramah. 

Keterlibatan binaan secara interaktif dan langsung dengan penyuluh sehingga dapat 

memudahkan untuk memahami masalah dengan lebih mendalam. 

d. Halaqah/ Diskusi 

Halaqah mirip dengan metode tanya jawab yang berkaitan dengan elemen 

keterlibatan sasaran binaan, yang menjadi perbedaan adalah berada pada jumlah 

lingkup jumlah agak sedikit dan membutuhkan ruang yang khusus serta waktu yang 

berkesinambungan. Hal ini dilakukan bersama penyuluh dan anggota binaan 

dengan berdiskusi dan menuntaskan suatu pokok kajian 

e. Demonstrasi 

Metode ini untuk menyampaikan hal-hal yang praktis dan memerlukan 

penjelasan yang jelas (praktek). Agar sasaran binaan dapat memahami materi, 

metode ini memerlukan model yang tepat. Praktek wudhu, shalat, atau manasik haji 

adalah beberapa contoh yang dapat dilakukan. 

f. Konseling 

Metode ini dilakukan sasaran binaa selaku individu yang memerlukan 

penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang memungkinkan menjadi 

permasalahan baginya. Maka penyuluh menjadi seorang konselor dalam hal ini. 
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Sebagai Penyuluh agama kemampuan untuk membuat inovasi dan kreasi 

dalam melakukan metode dakwah sangatlah penting untuk dilakukan sehingga akan 

mempermudah untuk melakukan proses bimbingan dan masyarakat mudah untuk 

memahami apa yang disampaikan oleh penyuluh.  

b) Fungsi Penyuluh Agama Islam 

Dalam hal ini, fungsi didefinisikan sebagai peran atau pekerjaan yang 

dilakukan.55 Fungsi ini merupakan pelaksanaan dan merupakan bukti dari tanggung 

jawab jabatan (pekerjaan) atau status (posisi) seseorang di masyarakat. 

Dari kedua kata tersebut dapat dilihat perbedaan antara satu dengan yang 

lainnya. Dimana peran adalah sebuah kewajiban (tugas) yang harus dilakukan 

seseorang dalam kedudukannya di masyarakat, sedangkan fungsi sebagai  realisasi 

daripada kewajiban yang diemban oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya di 

masyarakat.56 

Menurut definisi tersebut, penyuluh agama setidaknya harus melakukan 

minimal empat fungsi, yaitu : 

1) Memberikan pendidikan keagamaan 

2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan;  

3) Mengambil peran pembangunan bangsa dalam bahasa agama;  

4) Selalu memberi nasehat agama.  

Hal ini merupakan jalan untuk memperkuat iman, ketakwaan, dan 

kerukunan umat beragama serta meningkatkan partisipasi mereka dalam 

keberhasilan pembangunan nasional.57 

 
55Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 420. 
56Qois Dzulfaqor, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di 

Kecamatan Cakung Jakarta Timur, (Skripsi: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 38. 
57Dudung Abdul Rohaman dan Firman Nugraha. Menjadi Penyuluh Agama Profesionalitas 

(Analisis Teoriritis dan Praktis) (Bandung; LEKKAS, 2017) h. 8 
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Menurut informasi yang telah disampaikan, bahwa peran merupakan bagian 

dari fungsi itu sendiri. Mengenai istilah "peran" dan "fungsi", baik hubungan dan 

perbedaan di dalamnya, dijelaskan bahwa peran mewakili status atau kedudukan 

seseorang di masyarakat. Peran ini lebih dikenal sebagai status seseorang yang 

mengemban tugas atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seseorang di 

masyarakat. 

Fungsi dari Penyuluh Agama bahwa ada 3 fungsi yang harus diperankan 

oleh mereka dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :58 

1) Fungsi Informatif dan Edukatif; yakni sebagai juru dakwah yang 

berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama 

dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agamanya. 

Dai-dai lokal yan berasal dari berbagai ormas Islam, dan para pendakwah 

yang giat melakukan pesan keagamaan di media televisi dan media sosial online 

yang mudah dijangkau masyarakat pada dasarnya telah melakukan dakwah 

penerangan, informasional, dan edukatif di masyarakat umum. Dengan demikian, 

peran penyuluh agama akan menjadi tidak signifikan jika mereka hanya melakukan 

dakwah penerangan. Jika penyuluh agama ingin melakukan peran informasi-

edukatif, mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya, seperti mengelola, mengorganisasi, dan membina 

dai yang ada di masyarakat. Mereka juga dapat mengembangkan media sosial 

sebagai media dalam dunia modern, seperti membuat konten-konten dakwah 

mudah untuk dipahami dan menarik untuk dilihat masyarakat. 

 Tujuan fungsi Edukatif Penyuluh Agama sebagaimana disebutkan oleh 

Wahyu Ilaihi bahwa prinsip penyampaian seorang da'i termasuk tugas mendidik 

 
58Dudung Abdul Rohaman dan Firman Nugraha, Menjadi Penyuluh Agama Profesional 

(Analisis Teoritis dan Praktis), h. 9. 
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"manusia" agar berperilaku sesuai dengan hukum Islam.59 

2) Fungsi Konsultatif, yang berarti meluangkan ruang dan waktu dalam 

mencari solusi alternatif terhadap problem yang tengah berlangsung, seperti 

masalah rumah tangga, pernikahan, perceraian, lingkungan, dan masyarakat umum, 

menggunakan bimbingan dan solusi agama. 

3) Fungsi Advokatif; yakni memiliki tanggungjawab moral dan sosial untuk 

melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat binaan atas berbagai ancaman, 

gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan  akidah, ibadah dan akhlak 

masyarakat. Fungsi advokatif bisa dilakukan pembelaan dengan mengunjungi 

lingkungan yang membutuhkan, seperti mendampingi mualaf dan mantan 

narapidana untuk melakukan aktivitas sehari-hari mereka.  Selain itu, fungsi 

advokatif adalah kegiatan berarti melakukan kegiatan pembelaan dan 

pendampingan masyarakat dari segala bentuk kegiatan yang akan merusak iman 

dan tatanan agama. Dalam hal ini, seorang penyuluh harus bertindak sebagai 

penangkal masalah miring dan menanggapi situasi dan tindakan provokatif yang 

dapat meresahkan masyarakat dan merusak tatanan dan memecah belah umat 

Islam.60 Disinilah penyuluh menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan umat 

Islam. 

Dengan berjalannya waktu maka ada perubahan dimana fungsi informatif 

dipisahkan dengan fungsi Edukatif maka terbitlah kebijakan baru yakni ketetapan 

Menteri Agama RI No. 516 Tahun 2003 mengatur tugas penyuluh agama, yaitu :61 

1) Fungsi Informatif : Penyuluh agama Islam harus mampu menyajikan 

informasi terkini dan relevan tentang perkembangan dalam dunia Islam, termasuk 

 
59Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 24 
60https://jambi.kemenag.go.id/news/508327/ka-kanwil-ingatkan-3-fungsi-penyuluh-

agama-islam.html 
61Dokumen KMA No. 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan 

Penyuluh Fungsional 
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informasi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat. 

Kemampuan ini membantu masyarakat memahami konteks dan memperlengkapi 

mereka dengan pengetahuan yang relevan untuk membuat suatu keputusan yang 

bijaksana. 

2) Fungsi Edukatif : fungsi ini mengaskan bahwa kemampuan untuk 

memberikan pendidikan yang mendalam serta akurat tentang ajaran agama berupa 

nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat. Mereka berfungsi sebagai fasilitator 

dalam menyampaikan informasi agama secara komprehensif dan memfasilitasi 

pemahaman dan aplikasi ajaran agama dalam keseharian. 

3) Fungsi Advokatif : Penyuluh agama Islam juga berperan sebagai advokat 

atau pembela ajaran agama dalam berbagai konteks. Mereka harus mampu 

mempromosikan nilai-nilai agama Islam dengan cara yang efektif dan inklusif, serta 

mengatasi mispersepsi atau stereotip yang mungkin ada tentang agama mereka. 

4) Fungsi Konsultatif : Sebagai konsultan agama, penyuluh harus mampu 

memberikan nasihat dan panduan kepada masyarakat dalam menghadapi masalah 

pribadi, keluarga, atau masyarakat yang berkaitan dengan agama Islam. Mereka 

harus memahami dengan baik hukum agama dan etika, serta memiliki keterampilan 

komunikasi yang baik dalam memberikan bimbingan.  

C. Bimbingan Penyuluhan Agama Islam 

Menurut M. Arifin mengemukakan bimbingan dan penyuluhan Islam adalah 

usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik 

lahiriah maupan bathiniah, yang menyangkut kehidupan, dimasa ini dan masa yang 

akan datang.62 Bantuan tersebut berupa pertolongan dibidang mental spiritual, 

dengan maksud agar orang bersangkutan mampu mengatasi kesulitan dengan 

kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, melalui dorongan dari kekuatan aman 

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

Bimbingan Penyuluhan Islam, ( Palembang: Perpustakaan Dakwah dan Komunikasi, 2002), h. 34. 
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dan taqwa kepada Allah swt, oleh karena itu sasaran bimbingan dan penyuluhan 

Islam adalah membangkitkan daya rohaniyah manusia melalui iman dan tetaqwaan 

kepada Allah swt.63 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan bimbingan penyuluhan Islam adalah pemberian bantuan kepada 

seseorang atau klien yang mengalami masalah pada dirinya agar mampu mengatasi 

masalah yang sedang dihadapainya dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan 

akhirat kelak. 

1. Tujuan Bimbingan  

Bimbingan mempunyai tujuan yaitu agar individu dapat merencanakan 

kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, penyesuaian diri terhadap 

lingkungannya, dan mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi.64 Tujuan 

pelayanan bimbingan adalah agar individu bisa mengatur kehidupannya sendiri, 

menjamin perkembangan diri sendiri seoptimal mungkin, memikul tanggung jawab 

sepenuhnya, dan menyelesaikan semua tugas yang dihadapi dalam kehidupan 

secara memuaskan. Untuk mengembangkan diri sendiri orang harus mengenal 

dirinya sendiri, mengenal lingkungannya, mencapai cit-cita yang ingin dicapai, dan 

harus merencanakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai suatu 

tujuan. Adapun tujuan bimbingan pemberian layanan bimbingan antara lain:  

a. Agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, 

perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. 

 b. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal 

mungkin. 

 c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat 

serta lingkungan kerjanya.  

 
63 Achmad Mubarok, Al-Irsyad dan Nafsiy Konseling Agama Teori dan Kasus (Jakarta: 

Pt. Bina Rena Pariwara, 2002), h. 3 
64 Yusuf, program bimbingan dan konseling, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2004), 

h13 
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d. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian 

dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.65 Untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk 

mengenal dan memahami potensi kekuatan, serta tugastugasnya, mengenal dan 

menentukan tujuan, rencana hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan 

kekutan yang dimilikinya secara tepat, teratur dan optimal.  

2. Teknik Bimbingan Penyuluhan Agama Islam 

Dengan mengunakan metode dari H. M. Arifin, yaitu:  

a. Interview (wawancara) : Tehnik yang digunakan untuk mengetahui fakta-fakta 

psikologis klien atau pengumpulan data klien. 

 b. Bimbingan kelompok : Tehnik ini pembimbing atau penyuluh dapat 

mengembangkan sikap sosial, sikap memahami antara anggota kelompok, sikap 

kebersamaan secara psikologis. Adapun teknik bimbingan kelompok bisa berupa 

homeroom, diskusi kelompok, karyawisata, sosiodrama dan psikodrama.  

c. Client-centered (metode yang dipusatkan pada klien) : Tehnik atau metode ini 

sering digunakan oleh pastoral counselor. Pada proses bimbingan konselor lebih 

dapat memahami kenyataan penderitaan klien yang biasa bersumber pada perasaan 

berdosa yang banyak menimbulkan perasaan cemas, konflik kejiwaan, dan ganguan 

lain. Konselor harus bersikap sabar mendengarkan dengan penuh perhatian semua 

ungkapan batin yang diutarakan klien padanya. 

 d. Metode educative (metode pencerahan) : metode ini konselor harus berusaha 

mencari sumber gejala masalah yang dirasakan yang menjadi beban batin dan 

menumbuhkan kekuatan kejiwaan klien dengan memberikan pengertian akan 

realitas situasi yang dialaminya 

3. Metode Bimbingan 

 
65 Winkel dan Sri Hastuti, Bimbingan dan konseling, ( Yoyakarta: Media Abadi, 2004), h. 

31 
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Metode Bimbingan adalah suatu kerangka kerja dasar-dasar pemikiran 

dengan menggunakan cara-cara khusus untuk menuju suatu tujuan. Sedangkan 

teknik merupakan penerapan suatu metode. Konsep metode bimbingan individu 

antara lain : 

 a. Metode langsung, adalah metode dimana pembimbing melakukan 

komunikasi langsung atau bertatap muka dengan orang yang dibimbingnya. 

Meliputi metode individu yaitu melakukan komunikasi langsung secara individual 

dengan pihak yang dibimbing dengan melakukan percakapan pribadi maupun 

kunjungan rumah.  

b. Metode tidak langsung, adalah metode bimbingan yang dilakukan 

melalui media masa dan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. 

Metode individual meliputi surat menyurat dan telepon, sedangkan metode 

kelompok meliputi papan bimbingan, surat kabar atau majalah, brosur, radio, dan 

televisi.66 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dibuat berdasarkan proses berpikir deduktif untuk 

menghasilkan konsep dan proposisi yang memudahkan peneliti dalam merumuskan 

permasalahan penelitian. Berkenaan dengan penjelasan tersebut, peneliti mencoba 

untuk membuat kerangka sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 
66 Rahim Ainur Faqih, Bimbingan dan konseling dalam Islam (Yogyakarta: UUI Press, 

2001), h. 55 
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Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah atau kegiatan pelaksanaan 

penelitian yang didasari dengan asumsi-asumsi dasar pandangan filosofis dan 

ideologis pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.1 Metode penelitian dapat dipahami sebagai tata cara 

untuk mendapatkan suatu data dan memprosesnya sesuai dengan prosedur atau 

langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian. 

Suatu metode penelitian memiliki rancangan penelitian (research design). 

Berdasarkan keterangan tersebut maka pada bagian ini akan diuraikan rancangan 

penelitian, jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, instrumen penelitian, tehnik pengolahan data dan analisis data 

serta pengujian keabsahan data. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif terkadang disebut penelitian naturalistic karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Data yang dikumpulkan dari 

orang-orang yang diamati dan perilaku mereka ditulis dan diucapkan dalam bentuk 

deskriptif oleh penelitian ini.2 Jadi, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu 

penulis menganalisis dan menggambarkan secara objektif dan akurat tentang 

kegiatan, peristiwa, dan keadaan penelitian.3 

 
1 Nana Syadih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VI; Bandung: Remaja 

Rosda Karya. 2010), h.52 
2Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 6 
3Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial Edisi Kedua, (Jakarta: 

Bumi aksara, 2009), h. 130 
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Selain mengungkapkan data mengenai Profesionalisme Penyuluh Agama 

Islam di Kabupaten Sinjai dan cara membimbingnya, penelitian ini juga melihat 

apa yang terjadi di lapangan dan menganalisisnya untuk menjelaskan masalah yang 

diteliti mengenai Profesionalisme Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sinjai 

(Studi Bimbingan Penyuluh). 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini berada di Kabupaten Sinjai yakni di Kantor 

Urusan Agama. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakaan pendekatan 

keilmuan dan pendekatan Komunikasi dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Pendekatan Keilmuan 

Dalam penelitian ini merujuk pada tekhnik yang peneliti manfaatkan untuk 

mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mengembangkan pemahaman 

tentang suatu fenomena berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan metodologi yang 

terbukti. Ini membantu memastikan bahwa Penelitian dilakukan dengan hati-hati, 

objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian keilmuan ini juga 

mengadopsi metode-metode yang telah diakui oleh komunitas ilmiah seperti 

bimbingan, komunikasi, sosiologi, psikologi. Ini mencakup langkah-langkah 

seperti merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas, merancang eksperimen atau 

studi lapangan, mengumpulkan data secara sistematis, menganalisis data dengan 

metode statistik atau analisis kualitatif, dan mengambil kesimpulan berdasarkan 

bukti yang ditemukan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan hal yang terbaru 

atau mengkaji lebih dalam tentang suatu topik secara objektif dan teruji. 

Metode keilmuan akan mudah dipahami jika rangkaian-rangkaian 

prosedurnya dipenuhi. Setidaknya rangkaian prosedurnya itu dapat diuraikan dalam 
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enam langkah sebagai berikut:  

1). Kesadaran dan perumusan masalah 

2). Pengamatan dan pengumpulan data yang relevan 

3). Penyusunan atau kalsifikasi data 

4). Perumusan hipotesis 

5). Devinisi dan hipotesis 

6). Tes dan pengujian kebenaran (verivikasi) dari hipotesis.4 

2. Pendekatan Komunikasi  

Pendekatan komunikasi merupakan  pendekatan yang tidak  bisa dihindari 

dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang komunikas, komunikasi sangat 

diperlukan dalam melakukan suatu pembinaan. Oleh karena itu pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan komunikasi untuk menemukan fakta-fakta konkrit dalam 

pembinaan penyuluh agama Islam terhadap masyarakat. 

Perspektif yang menganggap gerakan dakwah sebagai cara praktis untuk 

menerapkan dakwah. Pendekatan ini juga digunakan karena objek yang diteliti 

membutuhkan bantuan ilmu komunikasi, Sebab antara dakwah dan ilmu 

komunikasi adalah bahwa yang pertama mempelajari bagaimana komunikasi, yang 

terjadi melalui komunikasi verbal dan nonverbal, berinteraksi satu sama lain dalam 

masyarakat. 

Maka hal ini perlu dijelaskan bahwa perbedaan dari kedua pendekatan ini 

yaitu pendekatan keilmuan dalam penelitian lebih menitikberatkan pendapat para 

ahli dari aspek teori, konsep dan metodologi yang terkait dengan bidang ilmu 

tertentu. Sementara pendekatan komunikasi lebih menekankan pada proses berbagi 

informasi dan interaksi antara peneliti dan subjek penelitian serta pemahaman 

bersama.  

 
4 .Jujun S.Suriasumantri, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Popoler, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2000), h.105 
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C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer   

Data utama yang dikumpulkan secara langsung dari informan disebut 

sebagai sumber data primer. Sumber data ini terdiri dari wawancara dengan pihak-

pihak seperti pemerintah, kepala dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), 

Tokoh Agama, dan masyarakat umum yang berkaitan dengan profesionalisme 

Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sinjai. 

2. Sumber Data Sekunder   

Data yang diperoleh dari referensi dan buku-buku perpustakaan atau dari 

catatan atau dokumen penelitian lembaga yang diteliti disebut data sekunder. 

Dokumen, literatur, artikel, jurnal, laporan penyuluh, dan situs web yang berkaitan 

dengan topik penelitian ini digunakan sebagai sumber data sekunder dalam 

penelitian ini.5 

D. Informan Penelitian  

1.  Metode Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, “teknik purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu”.6 

Narasumber, yang disebut sebagai informan penelitian, adalah individu 

yang memiliki informasi tentang subjek penelitian. Narasumber dalam penelitian 

ini, yang terlibat dalam wawancara langsung, disebut sebagai narasumber. Dalam 

penelitian ini, informasi dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik 

 
5Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D cet, Ke 8 (Bandung:  Alfabeta, 

2009), h. 137 
6 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D h. 300 
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perposive benar-benar menguasai objek yang diselidiki peneliti. 

Purposive sampling adalah tehnik pengambikan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang 

dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai 

penguasa sehingga menudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang 

diteliti.  

2. Kriteria Informan 

Dalam Kriteria Informan terdapat beberapa orang yang dapat diteliti sebagai 

informan antara lain : 

a. Informan Kunci yakni mereka yang memiliki pengetahuan mendalam dan 

pengalaman yang relevan dengan objek penelitian. Informan kunci seringkali 

menjadi sumber utama informasi. 

b. Informan Utama yakni mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman 

yang cukup relevan dengan objek penelitian. 

c. Informan Tambahan yakni mereka yang dapat memberikan informasi 

tambahan untuk melengkapi data penelitian. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara cara atau metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data penelitian. Penelitian kualitatif tidak mengumpulkan data 

dengan instrumen seperti dalam penelitian kuantitatif, di mana instrumen adalah 

alat ukur variabel penelitian. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah 

peneliti sendiri, atau instrumen manusia, untuk mencari data dengan berinteraksi 

secara simbolik dengan subjek atau informan penelitian. 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dilakukan 

dengan tehnik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada 

tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode pengumpulan data 
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yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi : Yakni dengan melakukan pengamatan langsung  kepada objek 

yang diteliti. Observasi merupakan alat  pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati  dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang  diselidiki.7 

2. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan 

secara lisan dengan dua orang atau lebih orang yang mendengarkan secara langsung 

informasi atau keterangan. Wawancara ini dilakukan baik dengan subjek penelitian 

maupun dengan informan yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan 

informasi yang diperlukan.    

3. Dokumentasi : Yakni metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto 

kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk 

melengkapi dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).8 Dokumentasi 

ini diperoleh dari pedoman wawancara dan observasi, serta dokumen penting 

lainnya, seperti foto-foto penelitian dan dokumentasi kegiatan penyuluhan. 

F. Instrumen Penelitian 

Untuk menggunakan metode pengumpulan data yang telah ditentukan 

(wawancara, observasi, dan dokumentasi), di butuhkan alat yang dipakai untuk 

mengumpulkan data yang disebut sebagai instrumen. Instrumen menurut Sugiono 

adalah “suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati”. 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa instrumen merupakan suatu 

alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan 

data secara sistematis dan lebih muda. Adapun instrument yang digunakan oleh 

 
7Cholid Narbuko dan Abu Achamadi, Metodologi Penelitian (Cet. VIII; Jakarta:  PT. Bumi 

Aksara, 2007), h. 70   
8Ikbal Hasan, Pokok–pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghailan Indonesia, 2002), h. 8. 
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peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Pedoman observasi 

Penulis menggunakan metode pengamtan langsung melalui pengamatan 

indra, termasuk mata dan pendengaran, serta daftar checklist tentang 

Profesionalisme Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sinjai. 

2. Pedoman wawancara 

Penulis menggunakan perangkat tulis, rekaman, dan beberapa daftar 

kuisioner untuk mengumpulkan informasi tentang profesionalisme Penyuluh 

Agama Islam di Kabupaten Sinjai. 

3. Pedoman dokumentasi 

Foto dan buku catatan adalah alat yang digunakan penulis untuk menyimpan 

catatan dari penelitian. Dari hasil penjelasan tentang teknik pengumpulan data dan 

instrumen penelitian, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian diperlukan 

untuk membantu proses penelitian. Karena peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam 

penelitian ini. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian memerlukan analisis data untuk menghasilkan hasil formal dan 

subtansif. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman 

standar, proses linear, atau aturan sistematis. Pada dasarnya, analisis data adalah 

proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan 

mengategori data untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan masalah atau fokus 

yang ingin dijawab. Data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-

tumpuk dapat disederhanakan dan dipahami dengan mudah melalui serangkaian 

aktivitas tersebut.9 

 
9Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Cet.4 : Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), h. 209. 
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Berdasarkan uraian diatas maka tahapan-tahapan yang dilakukan untuk 

menganalisis data penelitian dijabarkan sebagai berikut : . 

1. Pengumpulan data (Collection data) 

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, 

hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai 

dengan penelitian yang kemudian dikembangkang penajaman data melalui 

pencarian data selanjutnya. 

2. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk 

melakukan pengumpulan data. 

3. Paparan data (data display) 

Pemaparan dan sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan 

mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. 

4. Verifikasi Data 

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang 

menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. 

Berdasarkan dari hasil uraian diatas mengenai teknik analisis data maka 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam melakukan analisis data sebagai 

kegiatan yang mengatur dan mengelompokkan data sehingga diperoleh suatu 

temuan sesuai dengan fokus atau masalah yang ingin di jawab dalam suatu 

penelitian, dengan menggunakan reduksi data, paparan data, dan verifikasi data 

untuk memilih hal-hal pokok dan hal-hal penting dalam suatu penelitian sehingga 
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dapat mengingatkan pemahaman dari kasus dalam mengambil suatu tindakan dan 

kesimpulan dari hasil penelitian. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif penting untuk mengecek keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valik. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari 

informasi yang tidak jujur. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, 

teknik triangulasi digunakan. Triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data 

dengan menggunakan sesuatu yang berbeda dari data saat ini untuk tujuan 

pengujian atau sebagai bahan perbandingan dengan data saat ini. Triangulasi 

digunakan dengan berbagai metode pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

1. Triangulasi  

Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data observasi, hasil 

wawancara, dan dokumentasi dari sumber data yang sama benar-benar relevan 

dengan masalah penelitian. 

2. Triangulasi Sumber 

Dengan menggunakan berbagai sumber, yaitu dengan membandingkan 

dan mengevaluasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui berbagai sumber dengan teknik yang sama. 

Berdasarkan penjelasan tentang keabsahan data di atas, dapat disimpulkan 

bahwa teknik triangulasi harus digunakan untuk memastikan keabsahan data dalam 

suatu penelitian. Ini akan melibatkan pengecekan kembali berbagai sumber, 

metode, dan waktu yang berbeda untuk mendapatkan data yang sesuai untuk 

penelitian. 
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BAB IV 

PROFESIONALISME PENYULUH AGAMA ISLAM 

DIKABUPATEN SINJAI 

(Studi Tentang Bimbingan Penyuluh) 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kementerian Agama Kabupaten Sinjai 

Kabupaten Sinjai berada di lintang tempat 5°7’ LU dan bujur tempat 120°1’ T. 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 

no.8, Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Nomor Telepon 

(0428)21094, Kode Pos 92661, email kemenag.sinjai@gmail.com. Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sinjai adalah H. Jamaris, S.Ag., M.H. Kementerian 

Agama Kabupaten Sinjai dijalankan oleh sumber daya manusia yang membentuk 

kelompok kerja tata usaha dan beberapa seksi yang berada dibawah kepemimpinan 

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Adapun struktur organisasi Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama 

Struktur Organisasi 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai 

 

Sumber : Data Kementerian Agama Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

mailto:kemenag.sinjai@gmail.com
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Kementerian Agama Sinjai membawahi beberapa sekolah dan kantor yaitu 2 

Madrasah Aliyah Negeri, 4 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Ibtidayyah  

Negeri, dan juga Kementerian Agama Kabupaten Sinjai membawahi 9 Kantor Urusan 

Agama (KUA) yang tersebar di sembilan kecamatan yang ada di kabupaten Sinjai. 

Adapun struktur organisasi Kantor urusan Agama yaitu di bawah ini : 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kementerian Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Data Kementerian Agama Kabupaten Sinjai Tahun 2023 

Setiap kantor Urusan Agama (KUA) terdapat Penyuluh Agama Islam yang 

diantaranya adalah penyuluh agama Islam Fungsional, PPPK dan Non PNS. 

a. Visi dan Misi 

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai perwakilan 

pemerintah dalam rangka pelaksanaan ibadah, maka Kementerian Agama Kabupaten 

Sinjai memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

1. Visi 

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sinjai yang taat beragama, rukun, cerdas 

dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri 

dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. 
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2. Misi 

a. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama 

b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama 

c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas 

d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan 

e. Mewujudkan penyelenggaran ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan 

akuntabel 

f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri 

agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan 

g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.1 

b.  Budaya Kerja Kementrian Agama 

Ada lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia 

lahirnya 5 Budaya Kerja Kementerian Agama RI, untuk menjawab keinginannya yang 

ingin mengembalikan citra dan kepercayaan baik Kementerian Agama dimata publik 

dengan dibuktikan dengan kinerja yang baik. Maka upaya pelayanan kepada publik 

berbasis akuntabilitas dan transparansi harus didukung oleh pelayanan yang ikhlas dari 

seluruh pegawainya. 

Berikut Penjabaran 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama 

1. Integritas : Keselarasan antara hati, pikiran, 

perkataan dan perbuatan yang baik dan benar 

2. Profesionalitas : Bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil 

terbaik 

3. Inovasi : Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih 

baik 

 
1 Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Sinjai 
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4. Tanggung Jawab : Bekerja secara tuntas dan konsekuen 

5. Keteladanan : Menjadi contoh yang baik bagi orang lain 

c. Tugas dan Fungsi Kementrian Agama Kabupaten Sinjai 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi dan Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan) sebagai berikut: 

1. Kedudukan 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai adalah instansi vertical 

Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sulawesi Selatan Alamat 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kabupaten Sinjai Jalan Jend. Sudirman No. 8 

Kec. Sinjai Utara, Bongki, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan 92615. 

2. Tugas Pokok 

Kementerian Agama Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Sinjai 

berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Sulawesi Selatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi yaitu : 

a) Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan 

kehidupan beragama di Kabupaten Sinjai 

b) Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, 

pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama 
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dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat 

dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan 

masyarakat Islam sesuai peraturan perundangan-undang yang berlaku. 

c) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi 

keagamaan. 

d) Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama. 

e) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program. 

f) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga 

masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten 

Sinjai. 

d. Letak geografis 

Secara geografis, Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur Propinsi Sulawesi 

Selatan yang berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Tepatnya berada pada posisi 

: 5o19 50 5o36 47 LS dan 119o48 30 – 120o10 00 BT. Luas wilayah Kabupaten Sinjai 

seluas 819,96 Km2 (81.996 Ha).  

1. Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone 

2. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone 

3. Sebelah selatan berbatasan  dengan Kabupaten Bulukumba 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.  

Secara Administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 kecamatan, 13 kelurahan 

dan 67 Desa.  

e. Keadaan Ekonomi 

Keadaan alam yang potensial didukung masyarakatnya yang sebagian petani 

namun ada juga berprofesi sebagai nelayan serta didukung dengan sarana dan 

prasarana yang cukup memadai, menjadikan kabupaten ini memiliki potensi untuk 
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pengembangan tanaman pangan, palawija dan holtikultura. Beberapa komoditi yang 

memiliki potensi untuk dikembangan adalah padi (tersebar di Kec. Sinjai Tengah, 

Sinjai Selatan, Sinjai Barat, Bullupoddo, dan Sinjai Borong), jagung (tersebar di Sinjai 

Utara, Sinjai Timur, Bullupoddo dan Tellu Limpo), Kacang tanah (tersebar di Kec. 

Sinjai utara, Sinjai Timur, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, Sinjai Barat,Bullupoddo, 

Sinjai Borong dan Tellu Limpoe).  

Sektor perkebunan juga masih menjanjikan, komoditi unggulan perkebunan 

diantaranya cengkeh (tersebar di Kec. Sinjai Tengah, Sinjai Timur, Sinjai Selatan, 

Bullupaddo, Sinjai Barat, Sinjai Borong dan Tellulimpoe), Kakao yang tersebar di 

hampir semua kecamatan kecuali kecamatan (Pulau Sembilan) Lada, Vanilli, Kopi 

arabika, kelapa, jambu mete, getah pinus, kemiri, karet dan tembakau. Wilayah pesisir 

Kabupaten Sinjai merupakan kawasan pantai dan pulau dengan potensi perikanan yang 

cukup besar. Dengan panjang pantai kurang lebih 28 km, potensi untuk pengembangan 

ikan tangkap, budi daya laut dan perairan umum sangat menjanjikan. Untuk perikanan 

tangkap sendiri, tingkat pemanfaatan baru mencapai 23.290,5 ton/tahun. Beberapa 

hasil tangkapan berupa ikan dengan nilai ekonomis tinggi seperti cakalang, tuna dan 

tongkol. Untuk budidaya tambak, komoditi yang dapat dikembangkan antara lain 

udang windu, rumput laut dan ikan bandeng. Di sektor kehutanan, Kabupaten Sinjai 

memiliki sumber daya hutan mencakup hutan produksi dan hutan lindung.  

Dari kawasan hutan produksi, produk yang dihasilkan antara lain rotan, kayu 

bulat dan getah pinus. Kabupaten Sinjai juga kaya akan barang tambang. Mulai dari 

singkapan minyak bumi yang berada di sekitar pantai hingga laut di Teluk Bone 

sampai pada indikasi logam mulia. Beberapa potensi barang tambang diantaranya 

yaitu emas dan batu bara, pasir besi dan belerang, pasir, andesit serta lempung. Dengan 

potensi sumber daya alam yang melimpah, memungkinkan munculnya industri-
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industri kecil dan industri rumah tangga. Beberapa industri yang sedang 

dikembangkan adalaha industri gula aren, industri kerajinan bambu, industri minyak 

kelapa, industri pandai besi, industri pengolahan kopi, serta industri kerajinan tangan. 

Kabupaten Sinjai juga tidak ketinggalan dengan potensi pariwisata.  

Terdapat beberapa objek wisata yang potensial untuk dikembangkan. 

diantaranya wilayah Adat Karampuang dengan Pesta Adat Mappogau Sihanua, Wisata 

bahari di Pulau Larea-rea, Pantai Ujung Kupand dan Kawasan Pulau Sembilan. Ada 

juga objek wisata sejarah seperti benteng Balangnipa yang merupakan benteng 

peninggalan penjajah Belanda, dan Wisata Purbakala Gojeng. Mengenai latar 

belakang agama mayoritas penduduk di kabupaten Sinjai beragama Islam sedangkan 

sisanya beragama Kristen, Katolik, Budha, Hindu. Dengan jumlah sarana peribadatan 

dalam hal ini sebagai mayoritas penduduk yang  beragama Islam yakni berjumlah 675 

mesjid yang ada di Kabupaten Sinjai.2 

2.  Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

Salah satu seksi yang ada di Kemenag Sinjai yang membawahi langsung 

Penyuluh Agama Islam yakni terdapat seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS). 

Dalam pasal 430 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 seksi 

Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan 

teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang urusan agama Islam, 

pembinaan syariah penerangan agama Islam, serta zakat dan wakaf.3 

Susunan pegawai pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) 

Kementerian Agama Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut : 

Kepala Seksi  : A. Pelita, S.Sos, M.Ap  

 
2 Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Sinjai 
3 Peraturan   Menteri   Agama   Nomor   13 Tahun  2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementerian Agama 
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Pengelola : Drs. H. Hemma  

Administrasi : Muhammad Yunus, S.Ag 

      Syamsiah, S.Ag 

Tugas dan fungsi dari seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, 

yaitu tugasnya adalah : 

a. Melakukan pelayanan bimbingan masyarakat Islam 

b. Melakukan pelayanan bimbingan teknis 

c. Pengelolaan data dan informasi 

d. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam.4 

Sedangkan fungsi pada seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten 

Sinjai yaitu Bina syariah, Bina Kantor Urusan Agama, Bina keluarga sakinah dan 

penerangan agama Islam. Bimas Islam merupakan tempat penyuluh agama Islam 

melaporkan dan mengumpulkan laporannya dalam bentuk fisik setiap bulan dengan 

bentuk kegiatan setiap pekan. 

Seksi Bimas Sinjai mengatur dan mengkoordinir setiap penyuluh yang akan 

mengikuti pelatihan. Penyuluh agama fungsional, PPPK dan Non PNS  bergantian 

diberikan mandat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan ditingkat 

wilayah dalam hal ini propinsi maupun tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan agar 

semua penyuluh dapat lebih meningkatkan kualitas diri dalam melakukan kegiatan di 

masyarakat.5 

3. Penyuluh Agama Islam Kabupaten Sinjai 

Upaya untuk meningkatkan profesionalisme penyuluh agama Islam melalui 

pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan khususnya penyuluh agama Islam yang 

 
4 Kementerian Agama RI. PMA-Nomor 42 Tahun 2016. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Kementerian Agama.  
5 Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Sinjai 
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ada di Kabupaten Sinjai yang berjumlah Penyuluh Fungsional sebanyak 23 orang, 

PPPK sebanyak 21 orang dan Non ASN sebanyak 50 orang, berikut ini data  penyuluh 

agama Islam berdasarkan klasifikasi pendidikan, sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Pendidikan Penyuluh Agama Islam Kabupaten Sinjai  

No Pendidikan PNS 

(Fungsional) 

PPPK 

(P3K) 

Non ASN Total 

1. SMA -  10 orang  

2. S1 21 orang  20 orang 31 orang 

3. S2 2 orang 1 orang 9 orang 

 Jumlah 23 Orang 21 Orang 50 Orang 94 Orang 

Sumber : Administrasi Bimas Kab. Sinjai Tahun 2022 

Tabel 4.2. Latar Belakang Jurusan Sarjana Penyuluh Agama Islam Kabupaten Sinjai  

No Jurusan Jumlah Pendidikan 

1. Bimbingan Penyuluhan Islam 30 Orang S.Sos dan S.Kom, M.Sos 

2. Pendidikan Keagamaan 39 Orang S.Ag dan Lc 

3. Umum 25 Orang SMA dan S.Pd 

 Jumlah 94 Orang  

Sumber : Administrasi Bimas Kab. Sinjai Tahun 2022 

B. Perlunya Profesionalisme Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sinjai 

Ada beberapa hal yang mendasari sehingga seorang penyuluh agama Islam itu 

perlu profesional dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya, dari hasil observasi 

dan penelitian yang peneliti dapati maka diperoleh data, masyarakat Sinjai merupakan 

masyarakat yang mayoritas beragama Islam akan tetapi perilaku masyarakatnya masih 

ada yang melakukan kebiasan-kebiasan yang melanggar syariat Islam sehingga 

memerlukan pencerahan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang 
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pemahaman agama, tingginya tingkat perceraian, banyaknya kelompok binaan 

masyarakat yang belum tersentuh oleh penyuluh agama Islam. Beberapa hal tersebut 

akan di jelaskan oleh peneliti sehingga terlihat profesionalisme penyuluh Agama Islam 

sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sinjai.  

1. Tradisi nenek moyang 

Tradisi atau kebiasaan nenek moyang merupakan tradisi jaman dahulu yang dilakukan 

secara turun menurun seperti kepercayaan memberikan benang hitam kepada anak 

kecil berbentuk gelang yang telah diberikan jampi-jampi agar anak-anak kita tidak 

diganggu oleh jin atau makhluk lainnya, orang tua yang sakit ingin diberikan 

kesembuhan maka mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan seperti : 

a. Batu Mabbulu (batu yang berlumut) 

Batu Mabbulu merupakan batu yang berada di dekat sungai tangka, batu ini 

dianggap memberikan keberuntungan dalam pencarian jodoh, penyembuhan dari sakit 

dan yang sering mendapatkan kesialan maka mereka datang melepaskan binatang 

seperti ayam dan kambing.  

b. Kuburan Cella Mata 

Banyak yang berpendapat bahwa kuburan ini tidak mengarah kearah kiblat 

sehingga banyak masyarakat menganggap kuburan ini adalah keramat dapat 

memberikan berkahnya bagi orang-orang yang meyakininya. 

c. Sanro/Dukun 

Beberapa masyarakat juga masih mendatangi orang-orang yang memiliki 

kekuatan untuk meramal  dan memberikan karomah bagi masyarakat yang sering 

datang kesana, saat kehilangan sesuatu mereka mempercayai bahwa sanro/dukun bisa 

mengetahui keberadaan barang yang hilang tersebut padahal kadang terdapat fitnah 

karena hanya Allah swt yang tahu segala yang tersembunyi tersebut. 
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Sebagaimana hasil wawancara dari salah satu penduduk di daerah tersebut 

mengatakan bahwa : 

“Sejak dulu saat saya masih kecil, banyak orang-orang dari sinjai maupun luar 

sinjai datang dan berjalan menuju sungai tempat Batu Mabbulu dan Kuburan 

Cella Mata, dan  berada untuk membawa beberapa sesajen atau binatang ternak 

memberikan persembahan berharap sembuh dari sakitnya”.6 

Sebagian masyarakat masih mempercayai adanya hal yang demikian, meyakini 

adanya tempat meminta kepada selain Allah swt, adanya tempat pengharapan selain 

kepada Allah swt dengan membawa makanan dan sejenisnya. Maka kehadiran seorang 

penyuluh agama yang profesional sangat dibutuhkan. Hal ini seperti yang disampaikan 

pada saat wawancara : 

“Masyarakat kita masih sangat membutuhkan bimbingan langsung dari para 

pendakwah baik itu dari tokoh agama maupun penyuluh agama karena 

meskipun penduduk Sinjai mayoritas Islam tapi dalam persoalan pemahaman 

yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam, 

bahkan di beberapa pemahaman dan mengandung nuansa syirik. Terlebih lagi 

jika ada ritual-ritual ibadah yang dilakukan baik itu ketika ada keluarga yang 

sakit kemudian datang ke dukun atau mengunjungi tempat-tempat yang 

dianggap keramat untuk meminta bantuan atau meminta berkah kepada 

makhluk yang menghuni tempat tersebut.”7  

Persoalan ketauhidan masih menjadi persoalan dalam masyarakat karena 

dalam persoalan keyakinan bahwa Allah swt adalah satu-satunya yang patut disembah 

dan dimintai pertolongan. Jika ada benda atau makhluk yang dianggap dapat 

memberikan kekuatan untuk melindungi diri dari marabahaya maka keyakinan atau 

perbuatan tersebut sudah termasuk dalam kesyirikan dan dosa itu adalah dosa besar 

yang tidak terampuni. Allah swt mengingatkan kepa da manusia yang melakukan 

perbuatan syirik dalam firmannya Qs. An-Nisa/4: 48 :  

يَ غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِِلِله فَ قَدِ افْتََىَ إِنَّ اَلله لَا    
 إِثْْاً عَظِيمًا 

 
6 Musfirah (52 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Lamatti rilau, 10 November 2023 
7 Nurlaelah, (52 Tahun), Ketua Majelis Ta’lim, Wawancara, Lamatti Rilau, 10 November 2023 
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Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Allâh tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya. Barangsiapa mempersekutukan Allâh, maka sungguh ia 

telah berbuat dosa yang besar”.8 

Di ayat yang lain juga Allah menegaskan bahwa meskipun seseorang itu 

mengaku beragama Islam tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik maka 

seluruh amalan ibadah yang dikerjakan selama ia hidup akan menjadi sia-sia di mata 

Allah. Seperti yang digambarkan dalam Qs. At-Taubah/9: 17 :  

 مَا كَانَ للِْمُشْركِِيَن أَن يَ عْمُرُوا مَسَاجِدَ اِلله شَاهِدِينَ عَلَى أنَفُسِهِم بِِلْكُفْرِ أُوْلائَِكَ حَبِطَتْ 
 أَعْمَالُُمُْ وَفِ النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ 

Terjemahnya :  

“Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allâh, 

sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang 

sia-sia amal mereka, dan mereka itu kekal di dalam neraka”.9 

 

Ayat ini menerangkan bahwa tidak pantas bagi kaum musyrikin memakmurkan 

Masjidil Haram dan mesjid-mesjid lainnya. Memakmurkan mesjid Allah hanyalah 

dengan menjadikan tempat itu untuk mengesakan dan mengagungkan Allah serta 

menaati-Nya. Hal ini dilakukan hanya oleh orang-orang mukmin bukan oleh orang-

orang musyrik (orang yang mensekutukan Allah dengan yang lain). Memakmurkan 

mesjid, ialah membangunnya, mengurusnya, menghidupkannya dengan amal ibadah 

yang diridai Allah. Memakmurkan yang dilarang untuk orang bukan Muslim, ialah 

penguasaan terhadap mesjid, seperti menjadi pengurusnya. Adapun mempergunakan 

tenaga orang bukan Muslim untuk membangun mesjid, seperti memakai tukang 

bangunan dan sebagainya tidak dilarang. Begitu juga kaum Muslimin boleh menerima 

mesjid yang dibangun oleh orang bukan Muslim atau yang membangunnya 

 
8 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. h. 112 
9 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. h. 256 
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diwasiatkan oleh orang bukan Muslim, atau memperbaikinya selama tidak 

mengandung tujuan yang membikin mudarat kepada kaum Muslimin. 

2. Tingginya Tingkat Perceraian 

Persoalan-persoalan dalam rumah tangga seperti kekerasan dalam rumah 

tangga, pernikahan dini dan masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab tingginya 

tingkat perceraian di Kabupaten Sinjai. Dari data yang didapatkan bermula tahun 

2017-2021. Pada tahun 2017 perkara yang diputus oleh pengadilan agama Sinjai 

sebanyak 237 perkara (cerai gugat) dan 44 perkara (cerai talak), selanjutnya pada 

tahun 2018, perkara yang diputus oleh pengadilan agama Sinjai sebanyak 255 perkara 

(cerai gugat) dan 52 perkara (cerai talak), dan terakhir pada tahun 2019 perkara yang 

diputus oleh pengadilan agama Sinjai sebanyak 289 perkara (cerai gugat) dan 70 

perkara (cerai talak). 2020 (364 kasus), 2021 (341 cerai gugat, 107 kasus cerai talak). 

2022 sebanyak 356 kasus Sedangkan pada tahun 2023 jumlah perceraian sebanyak 

383 kasus.10  

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai memberikan keterangan bahwa 

selama tahun 2022 angka perceraian di  Kabupaten Sinjai mencapai 356 kasus dari 782 

total perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sinjai. Kebanyakan kasus perceraian 

itu atas gugatan pihak perempuan. Dikatakan, dari jumlah tersebut, 290 diajukan pihak 

istri (cerai gugat) sedangkan 66 perkara diajukan oleh suami (cerai talak). Faktor 

tingginya angka perceraian disebabkan ketidakharmonisan (pertengkaran), tidak 

mampu memberi nafkah dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga.11 

Hal tersebut mengundang perhatian bahwa perceraian menjadi salah satu 

persoalan yang penting krusial dalam masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh 

 
10 Data Perkara Putus Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2017-2023 
11 “Tahun 2022, Angka Perceraian di Sinjai Capai 356 Perkara” (liputan), Pedoman 

Rakyat.co.id, 11 Januari 2023 
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salah satu muballigh di Kabupaten Sinjai menyampaikan bahwa :   

“Kondisi ini sangat memprihatinkan di mana Kabupaten Sinjai yang 

merupakan mayoritas penduduk Agama Islam kemudian di kenal dengan 

semboyan Panrita Kitta serta memiliki puluhan pondok pesantren sampai ke 

pelosok desa tetapi di lain sisi memiliki kekhawatiran terhadap tingginya 

angka perceraian yang terjadi khususnya di Kecamatan Sinjai Utara. Hal ini 

memperlihatkan masih lemahnya proses pembinaan kepada pasangan yang 

hendak menikah Ketika menuju proses pra nikah dan setelah berjalannya 

rumah tangga sebuah pasangan.”12 

Perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat disebabkan kurangnya proses 

pembinaan kepada masyarakat tentang bagaimana menciptakan rumah tangga yang 

sakinah mawaddah warahmah terkadang pernikahan yang dilakukan atas persetujuan 

dari kedua orang tua tanpa melihat kondisi dari kedua calon pengantian siap untuk 

melakukan pernikahan atau tidak, kemudian tidak adanya kesiapan mental dari calon 

pengantin karena tidak adanya pembinaan di pra nikah maupun setelah pernikahan itu 

berlangsung sehingga tidak sedikit kasus perceraian terjadi karena adanya 

ketidaksepahaman antara pasangan, adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) yang akhirnya berujung kepada perceraian.  

3. Potensi Binaan di Masyarakat 

Dari data yang ada di Kementerian Agama peneliti mendapatkan data jumlah 

mesjid yang ada di Kabupaten Sinjai, sehingga terlihat jelas begitu banyak potensi 

binaan yang bisa dijadikan penyuluh Agama Islam sebagai tempat dan berfokus 

memberikan binaan melalui jamaah mesjid dengan membentuk binaan masyarakat. 

a. Jamaah mesjid  

Jamaah mesjid merupakan objek yang sangat penting dan utama dalam 

melaksanakan proses pembinaan di tengah-tengah masyarakat. Olehnya itu sebuah 

daerah haruslah memiliki minimal satu sarana ibadah yang dapat dijadikan sebagai 

 
12 Nazaruddin (37 Tahun), Wawancara, Muballigh muda,  8 November 2023 
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pusat pembinaan. Sarana yang dimaksud di sini adalah mesjid yang merupakan sarana 

yang sangat diperlukan oleh masyarakat baik dalam melakukan  proses ibadah maupun 

melaksanakan kegiatan-kegiatan keIslaman lainnya yang dapat meningkatkan 

semangat beragamaan misalnya kajian Al-Qur’an, pengajian, tahsin Al-Quran ataupun 

peringatan hari-hari besar Islam. Sehingga dengan begitu banyaknya mesjid yang ada 

di Kabupaten Sinjai maka penyuluh agama Islam harus memanfaatkan hal tersebut 

sebagai sarana untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan pembinaan/ 

bimbingan di tengah-tengah masyarakat juga dan memudahkan untuk mengorganisir 

masyarakat yang sudah rutin melaksanakan ibadah di mesjid. Diharapkan kepada 

penyuluh agama Islam untuk dapat membentuk kelompok binaan minimal satu 

kelompok binaan baik itu Majelis Ta’lim maupun Taman Pengajian Al-Quran (TPQ) 

di tiap mesjid yang ada di daerah tersebut. Hal ini tentu saja membutuhkan sikap 

profesionalisme dari seorang penyuluh untuk mengelola semua hal tersebut.  

Tabel 4.3. Data Jumlah Mesjid  

No Kecamatan 
Masjid 

Raya 

Masjid 

Agung 

Masjid 

Besar 

Masjid 

Jami 

Masjid 

Ditempat 

Publik 

Masjid 

Bersejarah 

1. Sinjai Barat   1 9 62  
2. Sinjai Borong   1 8 34  
3. Sinjai Selatan   1 11 104  
4. Tellulumpoe   1 11 110  
5. Sinjai Timur   1 13 79  
6. Sinjai Tengah   1 11 75  
7. Sinjai Utara  1 1 6 62  
8. Bulupoddo   1 7 58 1 

9. P. Sembilan   1 4 5  
 Jumlah  1 9 80 589 1 

Sumber data : http://apps.sinjaikab.go.id/sistik/dashboard/detail/146/2020 

 Dari data tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Sinjai memiliki sarana 

ibadah yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan. Seperti yang 
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disampaikan oleh salah satu penyuluh agama Islam Fungsional : 

 “Kami penyuluh Fungsional memiliki tugas membentuk kelompok binaan 

tidak terbatas sehingga kami membentuk binaan dari jamaah mesjid baik itu 

pengurus maupun jamaah itu sendiri, tidak terbatas dari kelompok majelis 

ta’lim ibu-ibu saja tetapi dari kelompok bapak-bapak juga”13 

Kelompok binaan bukan hanya dari ibu-ibu majelis ta’lim tetapi juga 

memberikan binaan kepada bapak-bapak pengurus dan jamaah yang ada di setiap 

wilayah atau kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai. 

b. Data Majelis Ta’lim 

Data jumlah Majelis Ta’lim yang terdapat di Kabupaten Sinjai menunjukkan 

bahwa keprofesionalan penyuluh Agama Islam sudah berjalan dengan baik karena bisa 

membentuk sekitar 255 kelompok binaan dari kaum ibu-ibu yang ada dimasing-

masing kecamatan. 

Tabel 4.4. Jumlah Majelis Ta’lim Di Kabupaten Sinjai 

No Kecamatan Jumlah Majelis Ta’lim 

1.  Sinjai Utara 9 

2.  Pulau Sembilan 14 

3.  Sinjai Barat 20 

4.  Sinjai Tengah  31 

5.  Sinjai Borong  32 

6.  Tellulimpoe  44 

7.  Sinjai Timur 36 

8.  Bulupoddo 37 

9.  Sinjai Selatan 32 

 Jumlah 255 
Sumber : PD Pontren Kementerian Agama Kab. Sinjai Tahun 2022 

Kehadiran seorang penyuluh yang profesional sangatlah dibutuhkan dalam 

memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk lebih giat dan aktif untuk melakukan 

 
13 Burhan (51 Tahun), jabatan Penyuluh Agama Islam Fungsional. Wawancara, Sinjai Utara, 

11 November 2023 
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aktifitas-aktifitas yang dapat meningkatkan pemahaman keberagamaan sesuai dengan 

ajaran Islam. Terlebih lagi untuk dapat membentuk kelompok-kelompok Majelis 

Ta’lim di daerah yang sama sekali belum ada. Hal ini seperti disampaikan oleh 

Sekretaris Lurah Lamatti Rilau bahwa :  

“Sangat penting kehadiran penyuluh agama Islam di tempat kami. Apalagi 

sebelumnya di kelurahan kami hanya ada satu majelis ta’lim yang ada tapi 

dengan adanya penyuluh agama Islam di beberapa tahun terakhir ini membuat 

kelompok majelis ta’lim dapat hadir di semua lingkungan yang ada di 

kelurahan lamatti rilau tidak hanya itu saat ini juga sudah terbentuk Majelis 

Ta’lim di tingkat kelurahan dan kesemuanya itu tentu saja berkat daya serta 

upaya dengan kehadiran penyuluh agama Islam di daerah kami.”14  

 Aparat pemerintah sudah memberikan pernyataan bahwa pembentukan 

kehadiran Majelis Ta’lim sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya kaum ibu-

ibu karena mereka bisa meluangkan waktunya untuk berkumpul dan bersilaturahim 

serta belajar mengenai agama di tempat tinggalnya. Di mana sebelum diterjunkannya 

penyuluh agama di daerah Lamatti Rilau hanya terdapat satu kelompok majelis ta’lim 

saja dan kegiatan yang dilaksanakan pun hanya kegiatan arisan setiap bulannya. 

Namun setelah adanya penyuluh, maka terbentuklah beberapa majelis ta’lim di tiap 

lingkungan sebanyak 5 kelompok majelis ta’lim yang setiap bulannya diisi dengan 

kegiatan pengajian dan tahsin serta memberikan bantuan sosial terhadap warga yang 

kurang mampu yang ada di daerah sekitarnya.   

  Seperti yang diungkapkan salah satu masyarakat yang ada kelurahan Lappa. 

“Selain kami mendengarkan ceramah agama di majelis ta’lim yang dibentuk 

penyuluh agama ini, kami juga bisa antusias menghadiri acara lomba 

sholawat, penyelenggaraan jenazah dan bekerja sama dengan PKK yang ada 

di kelurahan kami.”15 

Kehadiran penyuluh sangat memberikan semangat dan hasil yang baik bagi 

masyarakat karena mampu menyalurkan bakat juga dalam konteks kegiatan 

 
14 Nurdaliah. (50 Tahun), Sekretaris Lurah Lamatti Rilau, Wawancara, 2 Desember 2023 
15 Sirmawati (42 Tahun), masyarakat, wawancara, 18 November 2023 
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keagamaan yang buat oleh beberapa instansi yang ada di Kabupaten Sinjai. 

c. Data Madrasah Diniyah Ta’miliyah  

Madrasah Diniyah Ta’miliyah ialah suatu sutu pendidikan keagamaan Islam 

nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa 

pendidikan umum. Untuk tingkat dasar (Diniyah Ta’miliya Awaliyah) dengan masa 

belajar 6 tahun. Untuk menengah atas (Diniyah Ta’miliyah Wustha) masa belajar tiga 

tahun, untuk menengah atas (Diniyah Ulya) masa belajar selama tiga tahun dengan 

jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu. 

Lembaga ini memang belum terlalu efektif  dan masih kurang dalam mendapat 

perhatian yang khusus tapi di beberapa desa maupun kelurahan sudah berjalan untuk 

memberikan pendidikan agama tambahan. Di sinilah peran penyuluh agama Islam 

untuk masuk dalam rangka mengembankan dan memberikan pemahaman-pemahaman 

keagamaan sejak usia dini. Adapun data-data Madrasah Diniyah Ta’miliyah sebagai 

berikut :  

Tabel 4.5 Jumlah Madrasah Diniyah Ta’miliyah 

No Kecamatan Jumlah  

1.  Sinjai Utara 10 

2.  Pulau Sembilan 2 

3.  Sinjai Barat 2 

4.  Sinjai Tengah  2 

5.  Sinjai Borong  3 

6.  Tellulimpoe  11 

7.  Sinjai Timur 8 

8.  Bulupoddo 10 

9.  Sinjai Selatan 11 

 Jumlah 59 

Sumber : PD Pontren Kementerian Agama Kab. Sinjai Tahun 2022 
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d. Data Taman Pendidikan Al Qur’an 

Tabel 4.6 Jumlah Taman Pendidikan Al Qur’an 

No Kecamatan Jumlah  

1.  Sinjai Utara 25 

2.  Pulau Sembilan 2 

3.  Sinjai Barat 13 

4.  Sinjai Tengah  17 

5.  Sinjai Borong  6 

6.  Tellulimpoe  21 

7.  Sinjai Timur 35 

8.  Bulupoddo 14 

9.  Sinjai Selatan 28 

 Jumlah 157 

Sumber : PD Pontren Kementerian Agama Kab. Sinjai Tahun 2022 

Dari data tersebut di atas yakni Madrasah Diniyah Ta’miliyah dan Taman 

Pendidikan Al Qur’an, Majelis Ta’lim dapat kita pahami bahwa potensi binaan yang 

berada di Kabupaten Sinjai sangatlah besar dan adanya mesjid-mesjid yang dapat 

dijadikan sebagai lokasi pembinaan. Hal ini tentu saja membutuhkan tenaga penyuluh 

yang juga tentunya tidak sedikit. Namun pada kenyataan di lapangan potensi binaan 

tidaklah sebanding dengan jumlah penyuluh agama Islam yang ada di Kabupaten 

Sinjai. Olehnya itu, menjadi sebuah alasan yang tepat mengapa seorang Penyuluh 

Agam Islam itu harus menjadi seorang penyuluh yang profesional. Selain karena 

kehadirannya sangat dibutuhkan, kemampuannya untuk dapat mengatur waktu dan 

manajemen kegiatan serta seluruh proses pembinaan sangatlah diperlukan.   

Penyuluh Agama Islam yang menjadi juru penerang, penyampai pesan bagi 

masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik sesuai 
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dengan ajaran Islam. Kedudukannya di tengah-tengah masyarakat sangat penting baik 

karena ilmunya maupun keteladanannya dalam pengamalan agama. Seorang Penyuluh 

Agama merupakan figur yang ditokohkan, menjadi tempat untuk bertanya dan pemberi 

solusi khususnya dalam masalah keagamaan.16 

Diharapkan agar penyuluh agama sebagai tenaga profesional dapat berfungsi 

untuk meningkatkan martabat dan peran penyuluh sebagai agen untuk menyampaikan 

dakwah di masyarakat. Penyuluh agama haruslah profesional sehingga bisa 

menunjukkan kompetensi kerjanya yang bagus dan kemampuan tersebut akan 

menghasilkan kinerja yang baik, efisien, ramah dan tepat sasaran. 

Menurut kepala bimbingan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh bagian 

pengelola di Bimas H. Hemma,  menyampaikan bahwa :  

”Seorang penyuluh dapat dikatakan sebagai penyuluh yang profesional adalah 

penyuluh yang tahu apa yang akan dilakukan, mampu melakukan apa yang 

diketahuinya, mampu mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya.”17 

Maka seorang penyuluh profesional haruslah memiliki pemahaman, 

keterampilan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyuluhannya dengan 

efektif dan keprofesionalannya itu menjadi tolak ukur keberhasilan serta dapat diukur 

dari kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan, memahami kebutuhan 

masyarakat, serta memberikan informasi yag akurat dan relevan. Kesadaran etika dan 

integritas juga merupakan aspek penting dalam menjalankan peran sebagai penyuluh 

profesional. 

Sehingga mengapa diperlukan penyuluh agama Islam yang profesional  agar 

mereka memiliki beberapa keunggulan. Pertama, profesionalisme membantu 

masyarakat memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan ajaran Islam, 

 
16 Kementerian Agama RI. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama 

Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012) h. 13 
17H. Hemma (59 Tahun), Pengelola bimas Islam, Wawancara, Kemenag, 05 November 2023 
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mencegah penyebaran informasi yang keliru atau salah tafsir. Kedua, profesionalisme 

memastikan bahwa penyuluh agama bersikap adil, menghormati keberagaman, dan 

menjaga etika dalam memberikan bimbingan agama. Ini mendukung penciptaan 

lingkungan yang inklusif dan membangun hubungan positif dengan masyarakat. 

Selain itu, keprofesionalan memungkinkan penyuluh agama untuk terus 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat 

memberikan layanan yang lebih baik kepada umat dan menjawab tantangan 

kontemporer dengan baik. Integritas dan keteladan juga menjadi bagian penting dari 

profesionalisme penyuluh agama, membantu mereka memainkan peran yang efektif 

dalam membimbing dan membantu masyarakat dalam konteks keagamaan. 

Dari beberapa uraian di atas, dapat digambarkan bahwa ada beberapa hal yang 

membuat mengapa profesionalisme penyuluh agama Islam itu sangat penting dan 

dibutuhkan dalam ketika menjalankan profesinya, sebagai berikut :  

a. Sikap profesionalisme dapat diperoleh dari kecerdasan seseorang, di mana sikap 

profesionalisme tersebut penyuluh paham akan kehadirannya sebagai pengayom 

di tengah masyarakat, akan membuat kegiatan lebih efektif dan efisien serta tepat 

sasaran.  

b. Menjadi tolak ukur keberhasilan seorang penyuluh dalam menjalankan 

profesinya. Hal ini dapat dijadikan sebagai perbandingan antar penyuluh sejauh 

mana keberhasilan dan kemajuan mereka sebagai penyuluh.  

c. Menjadi tolak ukur pembawaan di tempat kerja. Pembiasaan kerja secara disiplin, 

tepat waktu dan senatiasa melakukan tugas dan fungsinya.  

d. Sikap profesionalisme akan menunjang penyuluh ketika berhadapan dengan 

masyarakat yaitu sikap ataupun etika seorang penyuluh dalam memperlakukan 

masyarakat dampingannya.  
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e. Sikap profesionalisme penyuluh juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.   

C. Bimbingan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sinjai sesuai dengan 

Peraturan UU No. 13 Tahun 2003 

Dalam rangka menciptakan keprofesionalan bagi para penyuluh agama Islam 

di Kabupaten Sinjai. Kementerian Agama Kabupaten Sinjai melakukan hal-hal berikut 

sebagai langkah-langkah untuk menciptakan nilai-nilai profesionalisme dalam diri 

seorang penyuluh di antaranya sebagai berikut : 

1. Proses Rekruitmen Penyuluh 

Kebutuhan akan kehadiran penyuluh agama Islam di daerah Kabupaten Sinjai 

adalah sebuah hal yang sangat penting ini, terlihat jelas di lapangan bahwa masih ada 

beberapa kalngan masyarakat yang masih kurang tersentuh dalam hal proses 

pembinaan keagamaan. Olehnya itu, kehadiran penyuluh agama Islam sangat 

diharapkan peranannya dalam melakukan pembinaan secara instensif di masyarakat.  

Kehadiran penyuluh agama Islam sebagai gerbong terdepan kementerian 

agama di tengah masyarakat juga harus disertai dengan bentuk profesionalitas 

penyuluh agama Islam dalam melakukan kerja-kerja dakwahnya. Sehingga dalam 

menghadirkan peran-peran tersebut dibutuhkan orang-orang yang memiliki 

kompetensi yang menguasai bidangnya yaitu sebagai penyuluh keagamaan di 

lingkungan masyarakat. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan seleksi 

terhadap orang-orang yang ingin menjadi Penyuluh Agama Islam itu sendiri.  

Proses seleksi memiliki arti yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang 

baik. Seleksi yang baik dari sebuah lembaga akan mendapatkan karyawan yang punya 

kualitas bagus dan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan 

mendapatkan kepuasan bagi orang yang dilayani.  



 

 

84 

 

 

 

Proses yang dilakukan biasanya tergantung dari tujuan perusahaan atau 

lembaga yang akan merekrut pegawai. Hal yang biasa dilakukan adalah seleksi 

administrasi persyaratan, Tes Kemampuan Akademik (TPA), tes inteview, tes 

kepribadian, tes psikologi dan beberapa tes lainnya yang dibutuhkan. 

Ada beberapa tes yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Sinjai 

pada saat melakukan rekrutmen penyuluh agama Islam, tentu saja tes yang dilakukan 

ini adalah sebagai sejumlah rangkaian/ tahapan untuk mencari dan mengetahui sejauh 

mana kemampuan seseorang yang akan diangkat sebagai seorang penyuluh agama 

baik itu dari segi ilmu pengetahuan (kognitif), psikologinya dan emosional dari calon 

pelamar itu sendiri.  

Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia dilakukan  

setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah 

pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan 

sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan 

seleksi.18 Apabila seleksi ini dilaksanakan dengan baik dan benar maka seleksi tersebut 

menpunyai arti yang sangat penting. Hanya dengan seleksi yang baik perusahaan bisa 

mendapatkan karyawan yang baik pula, dan akan memberikan konstribusi kepada 

prusahaan atau lembaga sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik bagi para 

pelamar sehingga pelamar mendapatkan kepuasan. Untuk mendapatkan calon  pekerja 

yang kualifikasi tentunya dalam seleksi harus melalui proses yang benar dan baik, di 

mana proses ini hampir semua perusahaan atau lembaga tidak sama dalam prosesnya. 

Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk 

dipekerjakan dalam suatu organisasi.19 Adapun beberapa tahapan rekrutmen yang 

 
18 Veithazal Rivay Zainal, Mansyur Ramly, Thoby Mutis, Willy Arafah, Manajemen Sumber 

Daya Manusia Untuk Perusahaan’’ (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014-2015), 118-120 
19 Mulyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia(MSDM), (Bogor: IN MEDIA, 2016), h.69-72 
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biasanya dilakukan sebagai berikut :  

a. Seleksi berkas  

Sebuah lembaga yang akan melakukan perekrutan tenaga karyawan atau calon 

pekerja tentunya harus memulai proses seleksi untuk mendapatkan calon pekerja yang 

memenuhi kualifikasi karena seleksi ini digunakan untuk menentukan pelamar yang 

akan diterima. Dalam proses ini dimulai dari proses melamar sebagai calon pelamar 

pekerja, selanjutnya di periksa kelengkapan administrasinya apakah memenuhi syarat 

untuk mengikuti tes berikutnya secara administratif.    

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)  

Keputusan Menteri PANRB Nomor 651 Tahun 2023, tes Seleksi Kompetensi 

Dasar (SKD) akan terdiri dari  tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelegensia 

umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Tes Wawasan Kebangsaan 

(TWK) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yaitu 

Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Tes Intelegensia Umum (TIU) bertujuan untuk menilai kompetensi pelamar dalam hal 

ini kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan logika, serta kemampuan 

analisis. Sedangkan Tes Karakteristik Kribadi (TKP) adalah merupakan tes psikologi 

yang meneliti jenis dan karakter kepribadian dalam berbagai aspek, termasuk aspek 

kognitif dan aspek emosi.  

c. Tes interview  

Tes interview adalah pertemuan antara individu dengan indvidu untuk dapat saling 

memberikan informasi satu sama lain. Informasi tersebut akan digunakan oleh tim 

seleksi untuk memastikan sikap dan karakteristik seorang penyuluh, apakah 

memiliki kompetensi dan memiliki kesungguhan ketika melakukan pekerjaannya 



 

 

86 

 

 

 

nanti. Olehnya itu dalam proses seleksi wawancara perlu dibuatkan standar 

sebagai pedoman wawancara sehingga dapat dijadikan dasar dalam penerimaan 

dan tidak bias dalam wawancara nantinya.  

Rekrutmen ini dilakukan sebagai proses penyaringan bagi orang-orang yang 

melamar sebagai penyuluh sehingga dapat menyaring individu-individu yang tidak 

memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi pekerjaan. Proses rekrutmen ini juga 

bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi terhadap sumber daya manusia 

yang akan dibutuhkan oleh lembaga kemudian mempermudah proses penempatan dan 

orientasi kepada penyuluh pada saat bertugas nantinya.  

Pengelola Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Sinjai menyampaikan 

bahwa :  

“Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sinjai 

adalah langkah awal yang dilakukan untuk mengawal profesionalitas seorang 

penyuluh. Rekrutmen ini dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan yaitu 

untuk penyuluh agama Islam fungsional mendaftarkan diri sebagai Aparat Sipil 

Negara (ASN) berdasarkan kriteria Pegawai Negeri sipil yang dibutuhakn oleh 

Kementerian Agama. Untuk Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil tahapannya 

yaitu Pertama, Seleksi berkas calon pendaftar, memiliki latar belakang 

pendidikan sarjana (S1) Non kependidikan, namun beberapa tahun kemudian 

proses rekrutmen dibuka untuk jalur tamatan SMA dengan syarat harus 

mendapatkan rekomendasi dari Majelis  Ulama Indonesia setempat dan 

memiliki binaan Taman Pendidikan Al-Qur’an di daerahnya. Kedua, tes 

kemampuan pengetahuan akademik yang dilakukan secara tertulis, ketiga, tes 

wawancara. Dari penyuluh Non PNS ini kemudian ada yang diangkat sebagai 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dengan syarat 

memiliki jurusan linier yaitu jurusan agama Non kependidikan.”20  

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh kementerian Agama Kabupaten Sinjai 

diharapkan dapat memberikan seleksi untuk menghadirkan penyuluh-penyuluh yang 

berkualitas yang mampu melaksanakan dan mengetahui kerja-kerjanya di lapangan, 

menjadi tokoh teladan, yang mampu membimbing mental, moral dan ketaqwaan 

 
20 H. Hemma (59 Tahun), Pengelola bimas Islam, Wawancara, Kemenag, 05 November 2023 
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kepada Tuhan yang Maha Esa.  

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara menyatakan 

bahwa :  

“Profesionalitas itu sangat dibutuhkan dan diperlukan karena ada budaya kerja 

di Kementerian Agama yaitu Integritas (Keselarasan antara hati, pikiran, 

perkataan dan perbuatan yang baik dan benar), Profesionalitas (Bekerja secara 

disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik), Inovasi 

(Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik), 

Tanggung Jawab (Bekerja secara tuntas dan konsekuen), Keteladanan 

(Menjadi contoh yang baik bagi orang lain). Profesionalitas itu menuntun kita 

untuk kerja secara disiplin, kompeten, tepat waktu dan mencapai hasil yang 

terbaik terhadap aktivitas yang dilakukan selama inti terutama sebagai 

penyuluh di Kantor Urusan Agama.21 

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penyuluh agama Islam harus 

mengedepankan sikap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

penyuluh agama Islam. Terlebih lagi penyuluh agama Islam menjadi tonggak terdepan 

dalam melakukan pembinaan di masyarakat. Maka tentu saja harapan besar dari 

kementerian agama kepada para penyuluh untuk bersikap profesional sesuai dengan 

budaya kerja yang dibangun di kementerian agama khususnya di Kabupaten Sinjai. 

Sejatinya, penyuluh harus memiliki attitude yang baik dalam merespon apa 

yang terjadi dalam lingkungannya. Sikap seorang penyuluh adalah hal yang mendasari 

penampilannya dalam melakukan komunikasi dengan semua stakeholdernya. Dia 

harus mengupayakan memecahkan masalah keummatan. Kemudian penyuluh harus 

berilmu dan memiliki keterampilan karena keduanya senjata atau kekuatan mereka 

dalam menjalankan tugas kepenyuluhan. 

Kegiatan rekruitmen menjadi salah satu proses yang penting dalam 

menentukan baik tidaknya pelamar sehingga proses ini dapat menghasilkan penyuluh 

agama Islam yang efektif dan akan membawah peluang kerja untuk berkemampuan 

 
21Agussariman, Kepala KUA Sinjai Utara. Wawancara, Sinjai Utara, 05 November 2023 
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dan berketrampilan dalam memenuhi spesifikasi untuk memberikan penyuluhan nanti.  

Rekruitmen adalah proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai 

dengan rencana sumberdaya manusia untuk menduduki suatu jabatan tertentu.22 Maka 

dari itu diperlukan peroses rekruitmen sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 

dalam penerimaan calon pegawai tersebut. Perekrutan merupakan cara untuk mencari 

tenaga kerja baru yang sesuai dengan jabatan, kebutuhan perusahaan atau pekerjaan 

untuk suatu organisasi. 

2. Latar Belakang Pendidikan 

Pekerjaan yang didasari oleh keahlian/skill tekhnis yang bernilai tinggi dan 

bermutu, sehingga perlunya kesesuaian pendidikan dan pelatihan-pelatihan serta 

workshop untuk dapat memenuhi standar kualifikasi pekerjaan.  

Pendidikan adalah proses dalam mana potensi-potensi, kemampuan, kapasitas-

kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan, disempurnakan 

dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan alat yang disusun sedemikian rupa dan 

digunakan oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.23 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, mayoritas penyuluh menyatakan bahwa 

latar belakang pendidikan sangat berpengaruh besar terhadap profesionalitas kerja 

penyuluh agama Islam dilapangan sebagaimana yang dijelaskannya sebagai berikut : 

“Dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan memadai, profesionalitas 

seorang penyuluh harusnya memang dilihat dari latar belakang pendidikannya. 

Hal ini berpengaruh pada saat ia melakukan tugasnya. Dengan pendidikan yang 

sesuai dengan tupoksinya maka ia mampu merumuskan atau menentukan 

metode kepenyuluhan untuk sasaran obyeknya. Ia tahu membaca medan dan 

merumuskan langkah yang tepat yang harus dia ambil sehingga hal tersebut 

 
22 Veithzal Rivai, Dan Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumberdaya Manusia”(Jakarta, PT, 

Rajagrafindo, 2011), h.147 
23 Sumitro. Pengantar Pendidikan. (Yogyakarta : IKIP Yogyakarta; 1998) hal. 17 
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bisa menentukan bagaimana hasilnya kedepan.”24 

Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang akan mempengaruhi pola pikir, 

sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya 

dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang 

yang tingkat pendidikannya lebih rendah.  

Latar belakang pendidikan seharusnya mampu memberikan sikap dan tingkah 

laku seseorang dalam bekerja dengan baik. Latar belakang pendidikan juga diharapkan 

mampu meningkatkan kinerja seseorang secara efektif dan efisien 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh penyuluh Abdu Syukur Nur, 

bahwa :  

“Latar belakang pendidikan penyuluh sangat penting karena untuk memberikan 

penyuluhan, selain materi yg sesuai, tidak kalah penting adalah cara penyampaian 

atau metode pendekatan dan mempunyai disiplin ilmu di samping pengalaman, 

jika keduanya diformulasikan secara bijaksana maka akan ada kearifan yang bisa 

lebih diterima di masyarakat.”25 

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk 

dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari 

luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan 

memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. 

Dari beberapa pendapat di atas, dikemukakan bahwa Penyuluh agama Islam 

harus mampu memposisikan dirinya sebagai tempat konsultasi dari setiap 

permasalahan dan persoalan-persoalan yang timbul. Dengan latar belakang pendidikan 

yang dimilikinya akan memudahkan penyuluh untuk dapat memberikan langkah-

langkah strategis dalam penyelesaian masalah di lapangan.  

 
24 Vivi Elvira, Penyuluh Agama Islam Non PNS. Kuisioner, Sinjai Utara, 11 November 2023 
25 Abdu Syukur Nur, Penyuluh Agama Islam PPPK., Kuisioner, Sinjai Utara, 11 November 

2023 
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3. Mengikuti Pelatihan/Workshop  

Penyuluh haruslah meningkatkan kualitas mutu dalam melakukan aktivitasnya 

untuk mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. 

Pelatihan dan workshop yang diikuti adalah sebuah modal penting untuk senantiasa 

mengembangkan potensi diri. Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh peneliti bahwa 

dari penyuluh agama Islam di Kabupaten Sinjai yang telah di survey telah 

mengupgrade dirinya dalam melaksanakan tugas penyuluh agama Islam dengan 

mengikuti pelatihan dan workshop yang terkait dengan tugasnya sebagai penyuluh.  

Untuk meningkatkan profesionalitas sebagai seorang penyuluh agama Islam 

haruslah senantiasa mengembangkan diri dengan mengkuti pelatihan atau workshop. 

Menurut salah satu penyuluh :  

“Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang baik sebagai seorang penyuluh 

diharuskan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hal tersebut 

diantaranya : Pelatihan Teknis substantif penyuluh agama Non PNS, pelatihan 

Moderasi Beragama dan Nasionalisme/Kerukunan Umat Beragama.”26 

Beberapa pelatihan dan workshop yang telah diikuti oleh penyuluh yaitu : 

Orientasi Penyuluh, Diklat penyuluh agama Islam, Pelatihan Teknis substantif 

penyuluh agama Non PNS, Pelatihan Moderasi Beragama dan Nasionalisme/ 

Kerukunan Umat Beragama, Worshop penguatan transformasi digital Penyuluh 

Agama, Diklat kompetensi penyuluh, Diklat Kompetensi Penyuluh, Pelatihan 

Penguatan Penceramah Agama, dan workshop Pengelolaan SDM.  

  Menurut Abdul Salam menyampaikan bahwa :  

“Selain mengikuti pelatihan dan workshop untuk peningkatan kompetensi 

Penyuluh. Beliau juga senantiasa mengikuti petunjuk pada Buku Pedoman 

Penyuluh Agama Islam, melakukan konsultasi kepada pimpinan serta 

memperbanyak referensi bacaan sebagai tambahan materi penyuluh.”27 

Selain itu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, penyuluh mendapatkan 

 
26 Maemunah, Penyuluh Agama Islam, Kuisioner, Sinjai Utara, 9 November 2023 
27 Abdul Salam, Penyuluh Agama Islam, Kuisioner, Sinjai Utara, 9 November 2023 
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manfaat yang lebih sebagai ilmu tambahan. Seperti disampaikan oleh Nikmawati : 

“Pelatihan dan workshop sangat dibutuhkan dalam  mengembangkan kemampuan 

individu dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan 

organisasi.”28 

Dari hasil pendapat penyuluh tersebut dapat dilihat bahwa keikutsertaan dalam 

kegiatan pelatihan dan workshop terhadap seorang penyuluh turut memberikan andil 

yang sangat besar dalam meningkatkan kemampuan secara pribadi untuk menghadapai 

berbagai persoalan di tengah masyarakat dan memberikan kemampuan dan keahlian 

untuk dapat mengorganisir sebuah kegiatan yang dilakukan di tengah masyarakat.  

Senada dengan yang disampaikan oleh Hamzan : 

“Di dalam memberikan kepenyuluhan, kita banyak menghadapi orang banyak 

dalam menyampaikan bimbingan terhadap mereka, disinilah kita perlu 

menerapkan sistem pendidikan yang berkualitas”.29 

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa pelatihan ataupun 

workshop yang diikuti membangun kepercayaan diri bagi seorang penyuluh sehingga 

tidak lagi merasa minder ketika berada di tengah-tengah masyarakat karena sikap 

percaya diri sebagai seorang penyuluh agama sudah terbangun.  

Penyuluh Irmawati juga mengatakan bahwa : 

“Dengan mengikuti pelatihan kita mendapatkan pembekalan bagaimana 

berhadapan dengan masyarakat majemuk yang memiliki karakter berbeda-

beda”.30 

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa pelatihan ataupun 

workshop yang berkaitan dengan penyuluh agama Islam sangat memberikan pengaruh 

besar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. 

Selain memberikan ilmu pengetahun yang baru, juga diberikan pemahaman tentang 

kondisi keberagamaan yang semakin berkembang sehingga memudahkan penyuluh 

untuk memberikan penjelasan terkait dengan masalah-masalah agama kontemporer.  

 
28 Nikmawati, Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Tellulimpoe, 13 November 2023 
29 Hamzan, Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Sinjai Utara, 20 Oktober 2023 
30 Irmawati, Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Tellulimpoe, 28 Oktober 2023 
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Di tengah-tengah problematika sosial budaya yang semakin berkembang 

dinamis dan problem masyarakat yang semakin kompleks, peran penyuluhan 

keagamaan perlu peningkatan kualitas dan profesionalisme kerja. Para penyuluh perlu 

meningkatkan intelektualitas dan profesionalisme kerja, dengan sering melakukan 

diklat-diklat, workshop, dan seminar, supaya memiliki standar moral etika dan 

intelegensi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.31 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10 

yang berisi tentang Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan 

standar yang ditetapkan.32  

Indikator yang harus dipenuhi oleh seorang penyuluh agama Islam sehingga 

dikatakan kompeten dalam pekerjaannya dan sesuai dengan undang-undang yang telah 

ditetapkan dan sesuai dengan pendapat para ahli. Adapun indikator tersebut adalah 

memiliki kompetensi pengetahuan (paedagogik), kompetensi profesional, kompetensi 

personal, dan kompetensi sosial.  

1. Kompetensi Paedagogik 

Kompetensi paedagogik yakni berisi tentang kemampuan penyuluh untuk 

mengelola, merancang, melaksanakan, mengevaluasi hasil kegiatan dan 

mengembangkan binaan untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.  

Dari hasil wawancara dan survey yang telah dilakukan peneliti di lapangan 

menemukan bahwa penyuluh senantiasa melakukan persiapan sebelum turun ke 

lapangan dalam untuk melakukan proses bimbingan denagn mengembangkan 

 
31 Direktur Jendral BIMAS Islam Kemenag RI, Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA pada Seminar 

Nasional Penyuluhan Agama Islam Dan Problematika Keislaman Kontemporer di Indonesia, 23April 

2017 
32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
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kemampuan paedagogik sebagai seorang penyuluh. Seperti disampaikan di bawah ini: 

“Sebelum kami turun ke lapangan maka terlebih dahulu kami melakukan hal 

berikut : 1. Mengadakan  Survei, 2. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah 

dan tokoh  Agama, tokoh adat dan mengadakan pendekatan kepada masyarakat, 

3. Membuat program kerja, 4. Membentuk kelompok binaan, 5. Melaksanakan 

program bimbingan dan konseling  pada binaan, maka dari itu diperlukannya 

kerjasama”.33 

Penyuluh agama Islam sebagai bentuk profesionalitasnya sebagai seorang 

penyuluh yang berkompeten maka harus mempersiapkan perangkat-perangkat segala 

amunisinya sebelum terjun ke lapangan untuk memberikan bimbingan kepada 

masyarakat dengan terlebih dahulu mengadakan survey lokasi kemudian 

mengkomunikasikan dengan aparat setempat kemudian menawarkan program 

pembinaan kepada sasaran objek dakwah/ binaan.  

Hal ini juga dibenarkan oleh penyuluh yang lain bahwa :  

“Ketika akan turun melakukan bimbingan maka perlu menetapkan tujuan 

(objek) terlebih dahulu, kemudian menentukan materi apa yang ingin 

disampaikan kemudian menentukan sasaran waktu yang akan disampaikan 

kepada masyarakat”.34 

Penyuluh agama Islam sebelum melakukan bimbingan di masyarakat terlebih 

dahulu harus melihat sasaran yang akan diberikan bimbingan sehingga materi yang 

diberikan mengenai objek bimbingan dan tepat sasaran karena jika materi yang 

diberikan tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tentu saja akan 

menyebabkan ketidaksesuaian dan ketidakpahaman terhadap materi yang diberikan. 

Olehnya itu perlu koordinasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses bimbingan. Seperti yang disampaikan penyuluh agama Islam di bawah ini :  

“Dalam melaksanakan bimbingan ke masyarakat kami terlebih dahulu 

melakukan observasi kepada sasaran objek dakwah, kemudian melakukan 

kordinasi lintas sektor baik itu kepada aparat pemerintah maupun para tokoh-

tokoh agama dan masyarakat, setelah itu penyusunan materi yang akan 

diberikan, kemudian pemaparan materi dan diskusi serta evaluasi dan 

 
33 Nikmawati, Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Tellulimpoe, 13 November 2023 
34 Adhan, Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Sinjai Utara, 11 November 2023 
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pelaporan kepada pimpinan dan pihak yang terkait”.35 

Penyuluh agama Islam tidak hanya fokus perancangan  materi tetapi perlu juga 

berkomunikasi yang intensif dengan pihak-pihak yang terkait pada lokasi binaan 

termasuk objek binaan dan tentunya  juga berkolaborasi kepada aparat pemerintah baik 

itu Kepala lingkungan, RT, RW, Kepala Desa/ Lurah dan tokoh-tokoh agama serta 

tokoh masyarakat sehingga memudahkan proses pelaksanaan bimbingan di lokasi 

sasaran binaan.  

2. Kompetensi Profesional 

Yang dimaksud Kompetensi profesional yaitu seorang penyuluh mampu 

menguasai materi, pembelajaran yang diberikan lebih luas dan lebih mendalam serta 

inovatif. Kompetensi profesional juga dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu 

berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja 

sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan 

pekerjaannya. Dan juga harus lebih mampu pada : 

1) Pemahaman terhadap maksud dan tujuan dari setiap bimbingan dan 

penyuluhan.  

2) Mampu membuat materi penyuluhan yang diampu.  

3) Menciptakan kreatifitas dalam rangka meningkatkan keprofesionalan yang 

berkelanjutan.  

4) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan 

diri.  

5) Menguasai tekhnik administrasi kepenyuluhan untuk membantu 

pengembangan profesional. 36 

 Sejalan dengan itu, penyuluh agama Islam juga menjelaskan bahwa :  

 
35 Amiruddin, Penyuluh Agama Islam, wawancara, Sinjai Utara, 11 November 2023 
36 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Remaja Rosda Karya: Bandung, 2002) h. 17 
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“Saya pribadi tentunya dalam melakukan bimbingan penyuluhan tidak telepas 

dari aturan Penyuluh Agama Islam Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2021 

Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dimana bimbingan saya terdiri 

dari binaan umum dan binaan khusus yang tiap pekannya kami turun paling 

minimal 4 kali dalam sepekan dan saat ini saya juga bergerak untuk melakukan 

penyuluhan digital dengan memanfaatkan media sosial.”  37 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang penyuluh haruslah 

tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku dalam kementerian agama terkait 

dengan fungsinya sebagai seorang penyuluh agama, setiap penyuluh memiliki 

spesialisasi khusus dalam dalam proses pembinaan, kemudian setiap penyuluh juga 

harus mampu berinovasi terhadap kemajuan teknologi informasi sehingga 

memudahkan komunikasi dan membuat konten dakwah itu semakin menarik dengan 

memanfaatkan teknologi dan informasi itu sendiri.  

Ada 8 Spesialisasi yang diterapkan dalam pengembangan penyuluhan agama  

sesuai dengan kemampuan profesionalitas dari penyuluh agama. Ada beberapa 

spesialisasi penyuluh yang ada di kementerian agama Kabupaten Sinjai di antaranya : 

1. Spesialisasi pemberantasan buta huruf Al-Qur’an yang bertanggung jawab 

membentuk dan membina kelompok Baca Tulis Al-Qur’an atau TPQ 

2. Spesialisasi keluarga sakinah yang bertugas untuk membina keluarga sakinah 

di lingkungan masyarakat 

3. Spesialisasi Penyuluh zakat yang bertujuan untuk meningkatkan 

pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat 

 4. Spesialisasi produk halal yang bertugas untuk mendorong masyarakat untuk 

sadar tentang produk-produk halal dan melakukan pengurusan sertifikasi halal 

terhadap produk yang dihasilkan 

5. Spesialisasi kerukunan beragama yang bertugas untuk mendorong masyarakat 

 
37 Irmawati, Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Tellulimpoe, 13 November 2023 
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untuk menciptakan kerukunan umat beragama dalam kehidupan beragama 

6. Spesialisasi Radikalisme dan aliran sempalan yang bertugas untuk membantu 

instasi berwenang untuk mencegah perilaku radikal dan aliran sesat yang beredar di 

masyarakat 

7. Spesialisasi NAPZA dan HIV/AIDS yang bertanggung jawab untuk 

memberikan bimbingan rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan 

8. Spesialiasi penyuluh wakaf yang bertugas untuk meningkatkan potensi 

pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat. 38  

 Ada yang melakukan pembinaan di TPQ, pembinaan keluarga sakinah, adapula 

yang melakukan  pembinaan di rumah tahanan (RUTAN) dan beberapa spesialisasi 

penyuluh lainnya seperti yang disampaikan di bawah :  

“Pembinaan yang kami lakukan di masyarakat ada beberapa macam kegiatan 

misalnya pembinaan Penyuluhan Narkoba dan pembinaan Al-Quran, 

pembinaan Majelis Taklim, TK/TPA, Konsultasi Perorangan, Kelompok 

Tahsinul Qira'ah ramaja dan dewasa, serta bimbingan penyuluh lainnya yang 

dibutuhkan oleh masyarakat”.39 

Pemilihan waktu pembinaan juga bervariasi dalam proses pembinaan di tengah 

masyarakat tergantung dari program yang dijalankan oleh masing-masing penyuluh 

agama Islam di daerah binaannya dan melihat kebutuhan jamaah itu sendiri. Terkadang 

ada yang melakukan pembinaan hampir setiap hari, pembinaan seperti ini dilakukan 

oleh penyuluh yang bergerak pada spesialisasi pembinaan Taman Pendidikan Al-

Qur’an, ada yang melakukan proses pembinaan tahsin untuk halaqah-halaqah 

pengajian, binaan majelis ta’lim yang biasanya dirangkaikan dengan arisan yang 

dilaksanakan sekali sebulan. Model pembinaan haruslah dilakukan secara terus 

menerus dan rutin dengan cara penyampaian yang mudah dipahami oleh khalayak.40  

 
38 https://www.bekalbaik.com/2021/06/20/tugas-pokok-fungsi-kedudukan-dan-spesialisasi-

pai-non-pns     Akses 12 Agustus 2023 
39 Yusrin. Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Sinjai Utara, 11 November 2023 
40 Nurul Laila Hidayat. Strategi Dakwah Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam 

https://www.bekalbaik.com/2021/06/20/tugas-pokok-fungsi-kedudukan-dan-spesialisasi-pai-non-pns
https://www.bekalbaik.com/2021/06/20/tugas-pokok-fungsi-kedudukan-dan-spesialisasi-pai-non-pns
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Ada spesialisasi yang harus dilakukan setiap hari dan setiap saat tetapi ada juga 

dilakukan setiap satu tahun hanya 2 kali bimbingan seperti dari hasil wawancara : 

“Spesialisasi tentang zakat dilakukan hanya saat menjelang Ramadhan dan Idul 

Fitri, agar lebih memfreshkan ingatan pengetahuan tentang berapa besar zakat 

yang akan dikeluarkan dan pembagian Zakatnya, sedangkan spesialisasi 

produk halal sudah bekerja sama  dengan instansi terkait tentang pembuatan 

label halal setiap produk yang dihasilkan” 

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut maka kami dapatkan bahwa 

penyuluh agama Islam sudah melakukan fungsi dan tugasnya dalam pengembangan 

spesialisasi yang ditugaskan dari Kementerian Agama. 

Dalam spesialisasi juga penyuluh agama Islam menggunakan metode 

pembinaan dengan melihat kondisi daerah binaan atau objek yang akan didakwahi oleh 

penyuluh. Seperti yang dipaparkan bahwa :  

“Kemampuan untuk  memahami karakter mad’u dan tehnik memberikan  

bimbingan kepenyuluhan mempemudah dalam pelaksanaan kepenyuluhan. 

Adapun metode yang terkadang kami lakukan dalam proses pembinaan yaitu 

dengan metode ceramah dan konseling terkadang juga diselingi dengan tanya 

jawab.” 41 

Beberapa kondisi di lingkungan pembinaan masih lebih sering menggunakan 

metode ceramah yang dilakukan oleh penyuluh. Sebagian penyuluh yang ada belum 

berani mengeksplore kemampuannya dari hanya sekedar metode ceramah yang 

terkadang bersifat satu arah saja.   

Terkait dengan hal tersebut penyuluh yang lain juga menyampaikan bahwa :  

“Dalam metode dakwah kami senantiasa menyesuaikan dengan situasi dan 

kondisi, kami biasa menggunakan metode ceramah, diskusi ataupun bentuk 

seminar, serta vidoe pendek dan juga flyer pada media sosial”.42 

Metode yang digunakan oleh penyuluh dapat menyesuaikan dengan kondisi 

yang ada di lapangan dan mengkondisikan dengan keadaan jamaah atau masyarakat 

 
Pembinaan Keluarga Sakinah. Indonesia Jurnal of Islamic communication3, no.  1 Juli 2020 hal. 60 

41 Yusrin. Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Sinjai Utara, 11 November 2023 
42 Agustina. Penyuluh Agama Islam, wawancara, Sinjai Utara, 11 November 203 
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sehingga memudahkan proses komunikasi antara penyuluh agama dengan objek 

binaan di masyarakat.  

3. Kompetensi Personal 

Kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan 

sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-

kebiasaan, sikap, dan lain-lain. sifat yang khas dimiliki sesorang yang berkembang 

apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain.43 

Hal ini berhubungan dengan kemampuan individu yang dimiliki oleh seorang 

penyuluh. Sebagai seorang penyuluh dituntut harus memiliki kompetensi secara teliti 

dan handal berperilaku etis dan jujur dalam hubungan mereka dengan pimpinan, rekan 

kerja dan masyarakat binaan. harus mampu menunjukkan tingkat standar keadilan dan 

etika sebagai penyuluh di tengah-tengah lingkungan kerja dan masyarakat baik dalam 

perkataan dan tindakan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang penyuluh agama Islam 

harus menjadi contoh yang baik. Menjadi suri tauladan, baik ketika ada di kantor 

maupun ketika melakukan proes pembinaan di masyarakat. Selaras dengan pernyataan 

seorang penyuluh bahwa :  

“Penyuluh harus menjadi teladan dan memiliki ilmu yang Agama yang 

mumpuni karena akan sangat berpengaruh dalam melakukan Aktifitas di 

masyarakat.”44 

Penyuluh yang lain juga membenarkan akan hal itu :  

“Penyuluh yang mampu menjadi teladan oleh karena ilmunya,  akhlaknya, 

mampu menjadi problem solver di tengah masyarakat, menjadi tempat 

bertanya terutama terkait persoalan keagamaan.”45  

Keberhasilan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 

seorang penyuluh agama Islam harusah menjadi contoh dalam kehidupan sehari-

 
43 Abdul Basit. Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya. Jurnal 

Dakwah, Vol. XV, No. 1, Januari 2014. h.173 
44 Maemunah, Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Sinjai TImur, 13 November 2023 
45 Abdu Syukur Nur. Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Sinjai, 13 November 2023 
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harinya karena mereka menjadi sosok yang diperhatikan keberadaannya di tengah-

tengah masyarakat. Segala gerak-gerik yang dilakukan senantiasa dilihat dan jadikan 

contoh bagi masyarakat. Hal ini juga tentunya akan sangat berpengaruh ketika 

penyuluh tersebut menyampaikan pembinaan kepada masyarakat tentang perintah 

agama namun pada kenyataannya penyuluh tersebut tidak mempelihatkan dirinya di 

tengah-tengah masyarakat sebagai seorang yang taat beragama. Ini tentu saja jauh dari 

contoh tauladan yang baik yang bisa dijadikan panutan.  

Rasulullah Muhammad Saw telah hadir untuk memberikan suri tauladan 

kepada kita semua dan memperlihatkan bagaimana ketika beliau menjadi seorang 

pemimpin di tengah-tengah masyarakat, bagaimana beliau ketika berada bersama para 

sahabat dan bagaimana Rasulullah ketika berada di dalam keluarganya. Hal ini 

ditegaskan oleh Allah dalam Qs. Al-Ahzab/33: 21 : 

اً   هخِرَ وَذكََرَ اللّهَٰ  كَثِيْر مَ الْر َ وَالريَ ور وَةٌ حَسَنَةٌ لِٰمَنر كَانَ يَ ررجُوا اللّهٰ لِ اللّهِٰ اُسر  لقََدر كَانَ لَكُمر فِر رَسُور
Terjemahnya :  

“Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu Suri Tauladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (Rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat 

dan yang banyak mengingat Allah.”46 

Nabi Muhammad Saw merepresentasikan dan mengekspresikan apa yang ingin 

diajarkan melalui tindakannya, dan kemudian menerjemahkan tindakannya ke dalam 

kata-kata. Bagaimana memuja Allah Swt, bagaimana bersikap sederhana, bagaimana 

duduk dalam shalat dan do’a, bagaimana sujud dengan penuh perasaan, bagaimana 

tunduk, bagaimana menangis kepada Allah Swt di tengah malam, bagaimana makan, 

bagaimana tertawa, bagaimana berjalan, semuanya itu dilakukan oleh Rasulullah 

Saw.47 

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana penanaman nilai akhlak/ karakter 

 
46 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. h.585 
47 M. Fethullah Gulen. Versi Teladan : Kehidupan Rasulullah Muhammad Saw. (Terj.), 

(Jakarta; PT. Rosda Karya, 2002) h.197 
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yang baik jika ingin ditanamkan dengan cara yang paling sederhana adalah dengan 

menjadi contoh tauladan kepada orang lain. Penanaman karakter menjadi isu penting 

dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini,  hal  ini  berkaitan  dengan  fenomena 

dekadensi  moral  yang  terjadi  di tengah-tengah  masyarakat  maupun  di  lingkungan  

pemerintah  yang  semakin meningkat  dan beragam.  Kriminalitas,  ketidakadilan, 

korupsi,  kekerasan  pada anak,  pelangggaran HAM, menjadi bukti bahwa telah terjadi 

krisis jati diri dan karakteristik pada bangsa Indonesia. Budi pekerti luhur, kesantunan, 

dan religiusitas yang dijunjung tinggi dan menjadi budaya  bangsa  Indonesia  selama 

ini  seakan-akan  menjadi  terasa  asing  dan jarang ditemui ditengah-tengah 

masyarakat 

Sebagai seorang Nabi, Rasulullah adalah seorang pendakwah yang dikenal 

dengan sifat-sifatnya seperti tabligh, amanah, siddiq dan fatanah. Hal inipun 

seharusnya dan paling tidak juga harus melekat pada diri seorang penyuluh dalam 

memperlihatkan eksistensinya di massyarakat, sehingga apa yang dikatakan sebagai 

seorang penyuluh, sejalan dengan apa yang diperbuat sebagai seorang individu.  

Seorang Penyuluh Agama harus hadir sebagai figur contoh teladan bagi umat 

beragama. Penyuluh Agama hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam 

pembangunan non fisik di tengah-tengah masyarakat mengajarkan nilai-nilai kebaikan 

dan menjunjung tinggi kemanusiaan.  

Seperti yang dikatakan seorang penyuluh :  

“Penyuluh Agama Islam harus bisa menjadi Figur terbaik yang memberikan 

keteladanan di masyarakat.”48 

Keberhasilan seorang penyuluh bukan hanya ketika mampu menjalankan 

program yang diamanahkan padanya sebagai seorang penyuluh tetapi juga mampu 

menjadi contoh dan mampu membangun kepercayaan orang lain terhadap dirinya. 

 
48 Adhan, (40 Tahun), Penyuluh Agama Islam, Wawancara, 18 Oktober 2023 
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Juga mampu menunjukkan tanggung jawab pribadi atas apa yang dilakukannya.  

Kemampuan atau kompetensi personal juga berhubungan dengan kemampuan 

manajerial sebagai seorang penyuluh. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat 

pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan 

adalah berupa kemampuan dalam membuat perencanaan meliputi rencana operasional, 

rencana tahunan dan rencana lima tahun, dan kemampuan dalam mengorganisir tugas, 

dan kemampuan melakukan pengkoordinasian, dan kemampuan menggerakan semua 

potensi yang ada, serta kompetensi dalam melakukan pengawasan.49  

Kompetensi manajerial terdiri dari berfikir analisis, berfikir konseptual, 

pengendalian diri, komitmen terhadap organisasi, inisiatif, kerjasama, 

mengembangkan orang lain, berorientasi pada pelayanan, membangun hubungan 

kemitraan, pencarian informasi, pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah, 

kemampuan memahami inti permasalahan, melihat hubungan sebab-akibat dari 

berbagai informasi yang diperlukan, mengembangkan alternatif berdasarkan fakta, 

asaumsi dan logika, untuk mengevaluasi alternatif sesuai kondisi dan situasi 

organisasi, mengembangkan kebijakan untuk penyelesaian masalah. Berorientasi pada 

kualitas, kemampuan melaksanakan tugas-tugas dengan mempertimbangkan semuas 

aspek pekerjaan secara detil.   

Selain itu, kemampuan personal juga terkait dengan kompetensi teknis yang 

diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan 

pengalaman bekerja secara teknis kemampuan dalam memberikan bimbingan agama 

dan penyuluhan pembangunan, kemampuan melakukan pembinaan terhadap 

kelompok penyuluhan agama, kompetensi dalam melakukan pembinaan kepada 

 
49 Kementrian Agama, Standar Kompetensi Jabatan Penyuluh Agama (4 Januari 2016)  

h. 12 
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lembaga keagamaan, dan kompetensi dalam pemberian penerangan tentang 

pembangunan.  

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan penyuluh, bahwa :  

“Yang mampu mengetahui situasi dan kondisi masyarakat dan mampu 

memberi jalan keluar dari permasalahan yang ada.”50 

Kemampuan personal juga ditandai dengan kemampuan berkomunikasi, 

menguasai IT, penguasaan bahasa, tekhnik persentase, memahami produk hukum dan 

perundang-undangan, mampu membaca Al-Qur’an, memahami kemajemukan, 

memahamami manajemen konflik.  

Seorang penyuluh harus betul-betul memahami kondisi masyarakat yang akan 

dijadikan lahan objek binaan sehingga memudahkan dalam proses pembinaan. Tidak 

hanya mengandalkan kemampuan personal sebagai seorang penyuluh tapi metode 

yang akan disampaikan juga haruslah tepat yang disesuaikan dengan kondisi 

massyarakat yang dihadapi. Salah seorang penyuluh menyampaikan hal tersebut  : 

  

“Ya, karena untuk memberikan penyuluhan, selain materi yang sesuai, tidak 

kalah penting adalah cara penyampaian atau metode pendekatan, dan itu punya 

disiplin ilmu di samping pengalaman, dan jika keduanya diformulasikan secara 

bijaksana maka akan ada kearifan yang bisa lebih di terima di masyarakat”51 

Materi yang sudah dipersipakan oleh penyuluh, maka salah satu hal terpenting 

juga yang perlu diperhatikan adalah metode yang akan sangat dapat menentukan 

keberhasilan dakwah sehingga mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat yang 

mendapatkan pembinaan. 

4. Kompetensi Sosial 

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan penyuluh sebagai anggota 

masyarakat dan sebagai makhluk sosial, dalam hal ini meliputi :  

 
50 Nursaifullah (50 Tahun), Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Sinjai Selatan, 13 November 

2023 
51 Muh. Nuch Hatib, Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Sinjai Utara, 13 November 2023 
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a. Kemampuan untuk brinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat. Untuk 

meningkatkan kemampuan profesional.  

b. Untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan 

dan.  

c. Kemampuan untuk menjalin kerjasama baik secara individual maupun secara 

kelompok.52 

Kompetensi sosial ditandai dengan adanya kesadaran sosial dan keahlian sosial 

dalam diri penyuluh agama Islam. Karakteristik sosial yang digambarkan dalam 

pribadinya yang pemurah dan bijak terhadap setiap kenyataan yang dihadapinya serta 

memiliki sikap simpati dan empati. Penyuluh Agama mampu berinteraksi dengan baik 

kepada masyarakat, menjadi contoh yang patut diteladani di lingkungan keluarganya. 

Keahlian sosial diwujudkan dalam bentuk kemampuan membangun tim dan menjalin 

interaksi secara konstruktif. 

Dalam qalam Ilahi banyak menggambarkan bagaimana cara kita untuk 

melakukan dakwah di kalangan masyarakat dengan memperlihatkan sejarah-sejarah 

para Nabi terdahulu ketika menghadap umatnya. Dakwah itu harus dilakukan dengan 

cara yang baik hingga dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini harus 

dijadikan contoh bagi penyuluh dalam melakukan pembinaan. Dalam QS. Al 

Baqarah/2: 83 : 

 

لِدَيْنِ إِحْسَانًَ وَذِى ٱلْقُرْبََٰ   وَٱلْيَ تََٰمَىَٰ  ءِيلَ لَا تَ عْبُدُونَ إِلاَّ ٱللَََّّ وَبٱِلْوََٰ  وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثََٰقَ بَنِِٓ إِسْرََٰٓ
تُمْ إِلاَّ قَلِيلًً مِ نكُمْ  ةَ ثَُّ تَ وَلَّي ْ ةَ  وَءَاتوُا۟ ٱلزَّكَوَٰ كِيِن وَقُولُوا۟ للِنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوَٰ  وَٱلْمَسََٰ

 وَأنَتُم مُّعْرِضُونَ 
 

 
52 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (Cet. 

V; Jakarta: Kencana, 2011), h. 146. 
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Terjemahnya : 

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): 

Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu 

bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta 

ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan 

tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali 

sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”53 

Makna dari ayat tersebut bahwa penyuluh harus menjadi contoh dengan 

berbuat baik kepada keluarganya, memiliki tutur kata yang baik dan sopan dan nilai 

ketauhidannya juga bisa dijadikan panutan dalam kehidupan dimasyarakat. 

Seperti juga yang disampaikan oleh penyuluh bahwa :  

“Kehadiran penyuluh sangat penting karena penyuluh mempunyai tugas 

melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok sasaran tertentu 

dengan menggunakan bahasa-bahasa agama.”54 

Seseorang penyuluh harus dapat memiliki kemampuan untuk melihat kondisi 

sosial di masyarakat yang akan dihadapinya sehingga dapat memilih materi yang tepat 

kemudian dapat memilih strategi penyampaian seperti apa yang akan diberikan kepada 

sasaran binaan. sebab akan berbeda metode penyampaian materi yang akan diberikan 

jika penyuluh menghadapi masyarakat yang berada di perkotaan dibandingkan dengan 

masyarakat binaan yang ada di pedesaan.  

Kehadiran penyuluh juga menjadi salah satu hal yang sangat diharapkan 

memberikan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah 

perkembangan zaman kemajuan tekhnologi dan informasi kemudian di tengah 

gencaran informasi yang membutuhkan filterisasi terlebih dahulu, jika ini tidak 

dilakukan maka akan semakin membuat masyarakat kita tenggelam dalam pemikiran 

yang salah dan sesat. Seperti yang dikatakan oleh penyuluh  :  

“Kehadiran penyuluh sangat penting karena penyuluh menjadi pelopor yang akan 

mengantarkan kepada pintu kemaslahatan umat dan bangsa. Penyuluh sebagai 

pembimbing sekaligus panutan di tengah-tengah umat. Apalagi penyuluh sebagai 

 
53 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. h. 15 
54 Nikmawati, Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Tellulimpoe, 13 November 2023 
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garda terdepan Kementerian Agama berarti penyuluhlah yang akan menentukan 

kondisi keagamaan bangsa kedepan.”55 

Penyuluh agama Islam haruslah tampil sebagai orang yang terdepan dalam 

membimbing persoalan agama di tengah-tengah masyarakat terlebih lagi jika daerah 

binaan tidak pernah mendapatkan sentuhan bimbingan dan penyuluhan agama maka 

akan semakin menjauhkan mereka dari nilai-nilai keIslaman sehingga kewajiban kita 

membantu dan menolong masyarakat untuk mengajarkan tentang keagamaan.  

Allah Swt  menyampaikan dalam QS. Al-Maidah /5: 2 :  

نِۚ  وَٱت َّقُوا۟ ٱللَََّّۖ  إِنَّ  ۖ  وَلَا تَ عَاوَنوُا۟ عَلَى ٱلِْْثُِْ وَٱلْعُدْوََٰ ٱللَََّّ شَدِيدُ  وَتَ عَاوَنوُا۟ عَلَى ٱلْبِِ  وَٱلت َّقْوَىَٰ  
 ٱلْعِقَابِ 

Terjemahnya :  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.”56 

Ayat ini menjelaskan bahwa penyuluh agama Islam memperlihatkan 

kehadirannya untuk memberikan interaksi sosial kepada masyarakat dalam rangka 

memberikan pemahaman keagamaan yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.  

D. Faktor yang mendukung dan menghambat Penyuluh Agama Islam di 

Kabupaten Sinjai dalam melakukan bimbingan penyuluhan 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung adalah elemen atau kondisi yang berkontstribusi positif 

untuk mencapai suatu tujuan atau keberhasilan dalam konteks tertentu. Faktor yang 

mendukung penyuluh agama Islam dalam melakukan bimbingannya yakni sumber 

daya manusia itu sendiri yaitu perlunya seorang penyuluh agama Islam memiliki 

penguasaan pengetahuan agama mendalam, keterampilan komunikasi yang baik, serta 

 
55 Vivi Elvira. Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Tellulimpoe, 13 November 2023 
56 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. h.142 
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dedikasi terhadap tugasnya dan tidak kalah pentingnya juga membutuhkan dukungan 

dari beberapa pihak seperti : 

1. Pemerintah 

Adanya kerjasama, dukungan dan perhatian pemerintah setempat yakni 

kelurahan. Sebagaimana salah satu penyuluh agama Islam mengatakan bahwa :  

“Faktor yang mendukung bimbingan penyuluhan yakni adanya kerjasama serta 

kolaborasi bersama pemerintah dalam hal kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan.”57 

Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa : 

“Pemerintah memberikan prasarana dan memasukkan anggaran dana 

desa/kelurahan sehingga banyak kegiatan yang bisa dilakukan, mendukung 

setiap kegiatan-kegiatan dan saat ada masyarakat membutuhkan bimbingan 

maka pihak kelurahan menghubungi penyuluh.”58 

Pihak pemerintah mendukung segala aktivitas yang dilakukan penyuluh yang 

bertugas di kelurahannya, selalu berharap bahwa penyuluh selalu memberikan 

bimbingan keagamaan, memfasilitasi dan memberikan pendampingan setiap kegiatan-

kegiatan keagamaan di daerah tersebut. 

2. Masyarakat 

Selain dari pemerintah, maka dukungan masyarakat juga sangat berpengaruh 

terlebih lagi ibu-ibu serta anak-anak yang sangat antusias terhadap pembentukan 

Majelis Ta’lim dan bagi anak-anak tersedianya Taman Pendidikan Al Qur’an di daerah 

tersebut. 

Seperti informasi dari anak santri dibawah ini : 

“Saya sangat senang mengaji TPQ di mesjid karena banyak yang hal yang 

saya dapat selain mengaji, kami diajarkan praktek berwudhu langsung di 

tempat wudhu mesjid, dan juga banyak lomba-lomba keagamaan yang 

biasa ustadz/ustadzah (penyuluh) buat”59 

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa, Masyarakat 

 
57Rosdaniar (51 Tahun), Penyuluh, Wawancara, Sinjai Tengah, 10 November 2023 
58 Imran, (40 tahun), Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Sinjai Tengah, 10 November 2023 
59 Mirza Ukail (12 Tahun), Anak Santri, Wawancara, Sinjai Utara, 1 November 2023 
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sangat antusias dan senang bila penyuluh membimbing dan membina masyarakat 

setempat, Penyuluh agama Islam melakukan pembinaan TPQ dibawah naungan 

penyuluh di tempat binaanya, penyuluh mengajarkan selain mengaji, juga praktek 

Ibadah lainnya dan juga perlombaan keagamaan untuk mengetahui target kemampuan 

yang dihasilkan oleh santri tersebut.  

3. Badan Kontak Majelis Ta’lim (BKMT) 

Bekerja sama dengan lembaga lain salah satu bentuk dukungan dan bisa 

berjalannya kegiatan-kegiatan besar yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam. 

b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat adalah elemen atau kondisi yang menghalangi atau 

mempersulit pencapaian suatu tujuan atau keberhasilan dalam suatu konteks tertentu. 

Dalam hal ini faktor yang menjadi penghambat penyuluh agama Islam dalam 

menjalankan bimbingan penyuluhannya melibatkan beberapa kendala seperti 

kurangnya sumber daya, ketidakpahaman masyarakat, konflik nilai atau tantangan 

personal seperti kurangnya motivasi atau etika yang lemah, seperti yang kami dapatkan 

di Kabupaten Sinjai yakni : 

a. Jarak Tempuh 

Jarak tempuh merupakan salah satu hal penghambat bagi penyuluh dalam 

melakukan bimbingan kepada masyarakat. 

Seperti hasil wawancara dari salah satu penyuluh yaitu : 

“Jalanan yang rusak dan susah untuk dilewati karena kalau didaerah yang 

jauh dari kota banyak jalanan yang tidak di aspal apalagi saat musim hujan, 

terkadang jalanan licin dan dipinggir jalanan itu jurang”60 

Dari wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa salah satu faktor 

penghambat penyuluh dalam melakukan pembinaan yaitu karena jarak atau medan 

 
60 Nikmawati. Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Tellulimpoe, 13 November 2023 
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yang jauh dan licin,  namun hanya beberapa penyuluh yang memiliki hambatan seperti 

itu, akan tetapi dalam pandangan penulis hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan 

sehingga tidak membina atau memberikan bimbingan kepada masyarakat. Ada 

alternatif lain seperti menggunakan selebaran atau buletin tentang keagamaan. 

Adapun informasi yang juga kami dapati dari wawancara salah satu penyuluh 

di Kecamatan Bulupoddo bahwa : 

“Tempat penyuluhan terjauh saya ada namanya desa Mattiro Deceng 

sekitar 5 km yang harus kami tempuh dari kantor KUA Bulupoddo”61 

Dari wawancara diatas juga mempertegas bahwa jarak tempuh yang seorang 

penyuluh untuk melakukan bimbingannya, dan kami juga mendapatkan informasi 

bahwa masih ada daerah yang terjauh yakni sekitar 16 km dengan nama daerah 

Tompobulu Kecamatan Bulupoddo. 

b. Metode Bimbingan 

Ada beberapa penyuluh yang mempunyai metode bimbingan yang bersifat 

tradisional, sehingga masyarakat kadangkala merasa bosan dengan apa yang di 

sampaikan oleh penyuluh, seperti yang dikemukakan oleh salah satu pegawai 

pemerintah di Kelurahan Alehanuae yakni : 

“Penyuluh agama disini memiliki metode bimbingan penyuluh hanya 

memberikan ceramah saja setiap bulan tanpa ada inovasi yang lain seperti 

kegiatan-kegiatan yang membuat ibu-ibu disini tertarik agar lebih aktif”.62 

Dari wawancara tersebut di atas dapat kita pahami bahwa ibu-ibu yang ada 

diperkotaan menginginkan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif dan inovatif, bukan 

hanya model mendengarkan saja tetapi ada kegiatan yang lebih menarik seperti rihlah, 

lomba, dan rekreasi. 

 

 

 
61 Nursidah Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Bulupoddo, 18 November 2023 
62 Jumiati (42 Tahun) Pegawai Kelurahan, Wawancara, Sinjai Utara, 17 November 2023 
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c. Objek Binaan  

Objek binaan di sini adalah orang yang akan mengikuti pembinaan yang 

dilakukan oleh penyuluh agama Islam. Kurangnya partisipasi dari sebagian 

masyarakat mengakibatkan proses pembinaan kadang tidak berjalan sebagaimana 

mestinya, sehingga ini juga terkadang mempengaruhi kondisi psikologis peserta yang 

hadir di setiap kesempatan. Terlebih lagi tidak ada motivasi tersendiri dari masyarakat 

untuk hadir dalam majelis taklim dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang 

keagamaan yang membuat masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai keberagamaan 

yang sesuain dengan tuntunan. Seperti yang disampaikan oleh penyuluh : 

“Salah satu faktor penghambat masyarakat untuk hadir dalam proses 

pembinaan adalah jalanan yang rusak dan susah untuk dilewati kemudian 

kurangnya  pemahaman masyarakat dalam bermajelis taklim”.63 

Dari hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa, kondisi geografis 

lingkungan di daerah binaan juga sangat mempengaruhi minat kehadiran masyarakat 

untuk hadir bermajelis sebagai proses pembinaan, kemudian masih minimnya 

pemahaman masyarakat tentang pentingnya bermajelis untuk senantiasa 

meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Islam dan untuk mencari solusi 

terhadap masalah yang terkait dengan keberagamaan dalam masyarakat.  

Ketidakhadiran jamaah dalam proses pembinaan juga dipengaruhi oleh 

kesibukan dari masyarakat itu sendiri terkait aktivitas mereka sebagai petani atau 

pekerja kebun. Seperti yang disampaikan oleh seorang penyuluh, bahwa :  

“Objek binaan kita masyarakat pedesaan yang aktivitasnya musiman 

misalnya bertepatan dengan musim panen padi, petik cengkeh dan lainnya 

maka disitulah kendala kami ketika mereka tidak bisa hadir bermajelis”64 

Proses pembinaan tidak berjalan dengan sempurna diakibatkan oleh 

ketidakhadiran jamaah yang sedang sibuk untuk melakukan aktifitas pekerjaan mereka 

 
63 Irmawati, Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Tellulimpoe, 28 Oktober 2023 
64 Nikmawati, Penyuluh Agama Islam, Wawancara, Tellulimpoe, 13 November 2023 
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sebagai petani dan pekerja kebun yang tentu saja itu menjadi mata pencaharian mereka 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga untuk hadir di sebuah majelis bukan 

sebagai prioritas bagi mereka yang bertepatan dengan aktivitas mencari nafkah untuk 

keluarganya. 

1. Analisis SWOT dan Strategi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Sinjai  

Setelah melihat sejauhmana tingkat profesionalitas penyuluh agama Islam, 

maka selanjutnya dipaparkan analisis SWOT terhadap Penyuluh Agama Islam yang 

berada di Kabupaten Sinjai untuk menentukan strategi dan arah pada masa depan serta 

melakukan perencanaan strategis sebelum menjalankan program pembinaan yang 

dilakukan oleh penyuluh. Adapun analisis SWOT Penyuluh Agama Islam sebagai 

berikut :  

a. Strenght (Kekuatan)   

1. Memiliki legalitas kerja yang dilindungi oleh Undang-undang.  

Seorang penyuluh merupakan petugas negara dalam hal ini penyuluh fungsional 

dan PPPK yang diangkat oleh negara melalui proses rekrutmen, sedangkan 

penyuluh Non PNS direkrut oleh Kementerian Agama di setiap Kabupaten dan di 

SK kan oleh Kepala Kementerian Agama Wilayah.   

2. Jumlah penyuluh yang menyebar luas di beberapa daerah. 

Hadirnya penyuluh agama di setiap kelurahan/Desa untuk melakukan proses 

pembinaan atau bimbingan kepada masyarakat.  

3. Memiliki organisasi profesi.  

Organisasi profesi penyuluh yang dulunya bernama kelompok kerja penyuluh 

(POKJALUH), telah berubah nama menjadi Ikatan Penyuluh Republik Indonesia 

(IPARI) yang memperlihatkan bahwa organisasi penyuluh agama sudah diakui 

sebagai suatu lembaga profesi yang bertaraf nasional.  
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b. Weakness (Kelemahan) 

1. Kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan dan pedoman penyuluh.  

Masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan hak dan kewajiban sebagai seorang penyuluh agama yang mengakibatkan 

kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan pedoman penyuluh yang 

susah didapatkan secara bebas untuk penyuluh.  

2. Masih kurangnya tunjangan profesional penyuluh 

Tunjangan yang diterima oleh penyuluh Agama Islam NPNS masih berada di 

bawah standar UMR . 

3. Usia pensiunan yang belum sama dengan tenaga fungsional lainnya.  

Tidak adanya pembatasan usia bagi penyuluh agama khususnya di penyuluh 

agama Non PNS walau tugas dan fungsinya sama.  

4. Masih kurangnya profesionalisme penyuluh.  

Hal ini terjadi karena penyuluh agama tidak menggunakan metode yang bervariasi 

dalam proses penyuluhan, tidak meningkatkan kemampuan personalnya sebagai 

seorang penyuluh.  

5. Penguasaan terhadap tekhnologi informasi yang masih sangat lemah.  

Hal ini tercermin dari minimnya pemahaman tentang penggunaan perangkat 

lunak, keterbatasan dalam mengoperasikan komputer, serta kurangnya 

keterampilan dalam menggunakan internet dan sosial media. 

6. Fasilitas pembelajaran bagi penyuluh belum ada.  

Ketidakadanya fasilitas pembelajaran penyuluh dapat menjadi hambatan 

signifikan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan. Tanpa fasilitas yang 

memadai, penyuluh mungkin akan sulit memberikan pelatihan atau 

pendampingan yang efektif kepada masyarakat binaannya. 
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c. Opportunity (Peluang) 

1. Jabatan penyuluh adalah jabatan mandiri, artinya dapat melaksanakan sesuai 

dengan spesifikasi dan kemampuan personal dari penyuluh tersebut.  

2. Adanya penghasilan tetap tiap bulan sebagai penyuluh 

3. Adanya kenaikan pendapatan berdasarkan kinerja 

4. Adanya status sosial di tengah-tengah masyarakat.  

d. Threat (Ancaman)  

1. Adanya perilaku KKN terhadap seleksi penyuluh agama 

2. Sikap apatis dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyuluh agama.  

Dari analisis SWOT yang telah dijelaskan di atas, maka selanjutnya dapat kita 

paparkan strategi yang dapat dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :  

a. Strategi Strenght (Kekuatan) S 

1. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua penyuluh untuk 

mengembangkan profesionalismenya sebagai seorang penyuluh agama; 

2. Mengefektifkan organisasi profesi penyuluh.  

b. Strategi Weakness (Kelemahan) W 

1. Memberikan pelatihan/workshop secara reguler kepada penyuluh untuk 

meningkatkan keprofesionalannya; 

2. Melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.  

e. Strategi Opportunity (Peluang) 

1. Pelaksanaan peraturan dan pedoman kepenyuluhan berdasarkan kesadaran 

penyuluh. 

2. Penempatan penyuluh sesuai dengan kapasitasnya.  

f. Strategi Threat (Ancaman) W 

1. Meningkatkan kompetensi penyuluh 
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2. Membangun networking dengan lembaga-lembaga yang berkepentingan; 

3. Berkomunikasi dengan masyarakat melalui lembaga pemerintahan dan aparat 

setempat; 

4. Mengefektifkan pemanfaatan tekhnologi dan informasi (internet).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dengan data yang telah didapatkan, disajikan 

dan dikonfirmasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Sikap profesionalisme penyuluh agama Islam menjadi sebuah hal yang 

penting untuk dilakukan. Ada beberapa yang mendasari mengapa 

profesionalisme penyuluh sangat dibutuhkan di Kabupaten Sinjai : 

Pertama, Melihat dari kondisi geografis Kabupaten Sinjai yang sangat luas 

sehingga membutuhkan tenaga yang maksimal untuk menjangkau seluruh 

wilayah binaan di mana di satu sisi jumlah tenaga penyuluh masih sangat 

terbatas. Kedua, kondisi masyarakat yang masih sangat membutuhkan 

pembinaan tentang pemahaman keagamaan terutama daerah-daerah yang 

sangat sulit dijangkau oleh para penyuluh. Ketiga, Objek binaan yang 

sangat luas dan banyak yaitu Mesjid, Majelis Ta’lim serta TPQ yang 

membutuhkan pembinaan yang intensif dari seorang penyuluh. Keempat, 

adanya proses rekrutmen, latar belakang pendidikan, pelatihan dan 

workshop yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama baik 

dilingkup Pusat, Propinsi maupun kabupaten menunjukkan bahwa 

profesionalitas sebagai seorang Penyuluh Agama Islam yang merupakan 

ujung tombak kementerian agama dalam mencerahkan masyarakat 

sangatlah diperlukan.  

2. Proses pembinaan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di 

Kabupaten Sinjai sejauh ini sudah melakukan melakukan sesuai dengan 

peraturan Undang-undang No. 13 Tahun 2023 tentang kompetensinya 
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dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang penyuluh agama Islam yang 

profesional dan mempunyai kompetensi dibidangnya. Meskipun dalam 

pelaksanaannya belum semua penyuluh mampu melaksanakan secara 

maksimal dan sempurna.  

3. Dalam melakukan pembinaan ada beberapa hal yang mendukung 

pelaksanaan proses bimbingan penyuluhan diantaranya adalah : Adanya 

dukungan dan kerjasama dari Pemerintah setempat, partisipasi dari 

masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah jarak yang tempuh 

yang sangat jauh dari lokasi penyuluh, kurangnya variasi metode 

bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh karena monoton pada metode 

ceramah kemudian partisipasi dari objek binaan itu sendiri yang terkait 

dengan aktifitas pekerjaan sebagai petani atau pekerja kebun sehingga 

kehadiran tidak maksimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan.  

B. Implikasi  

Adapun implikasi dari penelitian ini akan saya kemukakan sebagai berikut :  

Agar senantiasa meningkatkan profesionalitasnya sebagai seorang penyuluh 

agama Islam dengan memperbaharui dan mengupdate kompetensi yang 

dimilikinya, kemudian lebih melakukan kreatifitas dalam melakukan proses 

bimbingan terutama memanfaatkan teknologi dan informasi.  

Kementerian Agama, untuk selalu mengawasi kinerja penyuluh agama 

Islam terkait dengan proses bimbingan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat 

kemudian melaksanakan pelatihan-pelatiha dalam rangka meningkatkan 

kompetensi para penyuluh agama Islam.  

Pemerintah Daerah setempat untuk memperhatikan hal-hal yang 

menghambat jalannya proses pembinaan di masyarakat terutama akses jalan, listrik 

dan jaringan untuk meningkatkan kwalitas sumber daya manusia di daerah tersebut. 
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Untuk masyarakat  agar lebih memotivasi diri sehingga dapat berpartisipasi 

aktif dalam mengikuti setiap kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh 

agama Islam karena untuk kemaslahatan bersama. 
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Lampiran Pertanyaan Wawancara 

I. Pedoman wawancara untuk Kasi Bimas Kementerian Agama 

Kabupaten Sinjai ! 

1. Bagaimana sistem rekrutmen penyuluh agama yang ada di Kementerian 

Agama Kabupaten Sinjai ? 

1. Apakah Penyuluh yang sudah ada memenuhi kriteria sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku ? 

2. Apakah Penyuluh Agama sudah profesional dalam melakukan bimbingan 

penyuluhannya ? 

3. Apakah profesionalisme penyuluh diperlukan ? mengapa ? 

4. Apakah penyuluh Agama Fungsional, P3K dan NPNS telah memenuhi 

standar kompetensi sesuai dengan Peraturan UU No.13 Tahun 2023 ? 

5. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan Kementerian Agama terhadap 

pelaksanaan tugas bimbingan penyuluh kepada Masyarakat ? 

II. Pedoman Wawancara kepada Penyuluh agama Islam Kementerian 

Agama Kabupaten Sinjai ! 

1. Bagaimana Tugas dan Fungsi anda sebagai penyuluh ? 

2. Apakah latar belakang Pendidikan anda Menunjang profesionalisme anda 

sebagai penyuluh ? 

3. Dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan di tempat binaan anda, 

langkah-langkah apa saja yang dipersiapkan ? 

4. Bagaimana bentuk penyuluhan anda di tempat binaan ? 

5. Metode apa yang anda lakukan dalam melaksanakan tugas bimbingan anda 

? 

6. Menurut anda, apakah anda sudah profesional dalam melakukan bimbingan 

penyuluhan agama ? 

7. Menurut anda, seperti apa Profesionalisme penyuluh Agama Islam ? 

8. Apa saja yang mendukung dan menghambat (kendala) dalam melakukan 

bimbingan penyuluhan anda ? 

9. Apa solusi yang anda lakukan untuk mengatasi kendala tersebut ? 



10. Ada 4 kompetensi/kemampuan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2023 yakni 

Kompetensi Paedagogik (Kemampuan mengelola, perancangan, 

pelaksanaan, dan evaluasi), Kompetensi profesional (Kemampuan 

penguasaan materi), Kompetensi Personal (Kepribadian, sikap kepada 

orang lain), Kompetensi Sosial (Sikap Simpati dan Empati), Diantara 4 

kompetensi tersebut yang manakah kompetensi yang anda kuasai/miliki ? 

III. Pedoman Wawancara untuk Masyarakat di Kabupaten Sinjai ! 

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang bimbingan penyuluhan oleh 

penyuluh agama Islam di daerah anda ? 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bimbingan penyuluhan dari 

penyuluh agama Islam ? 

3. Menurut anda, Apakah Penyuluh Agama aktif dalam melakukan bimbingan 

penyuluhan keagamaan di daerah anda ? 

4. Seperti apa bentuk bimbingan penyuluhan yang di berikan oleh PAI ? 

5. Apakah penyuluh Agama selalu aktif melakukan kegiatan keagamaan ? 

6. Apakah penyuluh biasa memberikan saran dan penyelesaian kasus yang 

dihadapi di masyarakat ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Daftar Nama Informan 

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN 

NO NAMA USIA KETERANGAN 

1.  Nurdaliah 50 th Seklur 

2.  H. Hemma 59 th Pengelola Bimas 

3.  Agussariman, S.Pd 48 th Kepala KUA 

4.  Vivi elvira 30 th Penyuluh NPNS 

5.  Maemunah 54 th Penyuluh NPNS 

6.  Nikmawati, S.Sos 47 th Penyuluh PPPK 

7.  Hamzan, S.PdI 40 th Penyuluh PPPK 

8.  Irmawati, S.Hi 28 th Penyuluh PPPK 

9.  Abdu Syukur Nur 45 th Penyuluh PPPK 

10.  Drs.Abdul Salam 42 th Penyuluh PPPK 

11.  Adhan, S.Pd 40 th Penyuluh NPNS 

12.  Amiruddin, S.PdI 38 th Penyuluh NPNS 

13.  Yusrin 46 th Penyuluh NPNS 

14.  Amiruddin  Penyuluh NPNS 

15.  Burhan, S. Ag 51 th Penyuluh Fungsional 

16.  Dra. Nurlaelah 52 th MT 

17.  DR. Nazar 37 th Dosen 

18.  Agustina, SE 39 th Penyuluh PPPK 

19.  Nursaifullah 50 th Penyuluh NPNS 

20.  M. Nuch Hatib 38 th Penyuluh Fungsional 

21.  Rosdaniar 51 th Penyuluh PPPK 

22.  Imran  40 th Penyuluh PPPK 

23.  Jumiati 42 th Staf Kelurahan 

24.  Mirza Ukail 12 th Santri 

25.  Nurlaelah 50 th MT 

26.  Nirmawati 41 th MT 

27.  Sirmawati 43 th MT 

28.  Musfirah 50 th MT 

 



WAWANCARA BERSAMA PENGELOLA BIMAS ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAWANCARA BERSAMA STAF ADMINISTRASI BIMAS ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 



WAWANCARA BERSAMA PAI FUNGSIONAL 
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI 

 

 

 

WAWANCARA BERSAMA STAF ADMINISTRASI KUA KECAMATAN 
SINJAI UTARA 

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAWANCARA BERSAMA PAI FUNGSIONAL (KUA SINJAI UTARA, 
PULAU SEMBILAN,BULUPODDO) 

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI 

 

 

WAWANCARA BERSAMA PAI PPPK KUA SINJAI TIMUR 
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI 

 

 

 

 

 

 



WAWANCARA BERSAMA PAI FUNGSIONAL, NPNS KUA 
SINJAI UTARA 

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI 

 

 

WAWANCARA BERSAMA PENGHULU FUNGSIONAL KUA 
SINJAI UTARA 

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI 

 

 

 

 

 

 



WAWANCARA BERSAMA PAI NPNS KUA SINJAI UTARA 
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI 

 

 

WAWANCARA BERSAMA IBU” MT KEL. LAMATTI RILAU 
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