
i 
 

 

PROGRAM BINA REMAJA BERAKHLAK (BIJAK)   

KANTOR URUSAN AGAMA DI KECAMATAN BUKI  

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

 

 

 

TESIS 

 

Diajukan Untuk memenuhi Salah satu syarat memperoleh Gelar megister  

Dalam Bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam  

Program Pascasarjana UIN Alauddin 

 Makassar 

 

 

Oleh: 

MUHAMMAD USMAN 

NIM: 80800221011 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA  

UIN  ALAUDDIN MAKASSAR  

2024



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

 

 

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama : Muhammad Usman 

NIM : 80800221010 

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Judu : Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) Kantor Urusan Agama di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar 

 

Menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian 

hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibantu orang lain 

secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya, batal 

demi hukum.  

Makassar,     Maret 2024 

Penyusun, 

 

 

Muhammad Usman  

Nim: 80800221011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



i 
 

KATA PENGANTAR 
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حَبِيْبِنَا مُـحَمهدٍ وَعَلَى آلهِِ  الـحَمْدُ لِله رَبِ  العَالـَمِيَْْ ، وَالصهلََةُ وَالسهلََمُ عَلَى أَشْرَفِ الأنَبِْيَاءِ وَالـمُرْسَلِيَْْ ، نبَِيِ نَا وَ 

يْنِ ، أمَها بَـعْدُ  وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيَْْ   ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِِِحْسَانٍ إِلََ يَـوْمِ الدِ 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

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 أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د 

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

ix 



i 
 

2. Vokal 

 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal  tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

b. Vokal Rangkap 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u …يْ َ 

 Fathah dan wau au a dan u …  َوْ 

 

Contoh: 

-  بَ تَ كَ      kataba  

-  عَلَ فَ       fa’ala 

-ئِلَ  س         suila 

-كَيْفَ        kaifa 

-حَوْلَ        haul
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3. Maddah 

 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas … َ  ى … َ    ا 

…  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas  ِ ِى

...  Dammah dan wau ū u dan garis di atas   و 

 

Contoh: 

 qāla       قَالَ   -

-رَمَى    ramā 

-قيِْلَ     qīla 

-يَق وْل     yaqūlu 

4. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

a. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

b. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

“h”. 

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 
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Contoh : 

 raudah al-atfāl- raudahtul atfal      رَوْضَة  الأطَْفَالِ  -

نَورَة   -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah      الْمَدِيْنَة  الْم 

 talhah                 طَلْحَةْ  -

5. Syaddah (Tasydid) 

 
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ نَز       -    nazzala 

البِر    -      al-birr 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti 

kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik 

diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.  
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Contoh:  

ل       -الر  ج          ar-rajulu 

 al-qalamu           الْقَلَم      -

 asy-syamsu       الش مْس      -

 al-jalālu       الْجَلالَ      -

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di 

awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

ذ   -  ta”khuzu          تأَخْ 

 syai’un          شَيْئ   -

وْء  النَ -          an-nau’u 

ن   إ -            inna 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

الرازِقيِْنَ  - وَخَيْر   /Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn     وَانِ  اللهَ فهَ 

              Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn 
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رْسَاهَا       Bismillāhi majrehā wa mursāhā            -بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَم 

 

9. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : 

ِ الْعَالمَِيْنَ     -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn             الْحَمد  لِِل رَب 

حِيْمِ     - حْمنِ الر   Ar-rahmānir rahīm/Ar rahmān ar rahīm                     الر 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh : 

لله  غَف وْر  رَحِيْم  ا -                 Allaāhu gafūrun rahīm 

وْر  جَمِيْعَا -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an            لِله الأ م 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena 

itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai pedoman tajwid. 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subhanahu wa ta‘ala 

saw.  = sallallahu ‘alaihi wa sallam  

a.s. = ‘alaihi al-salam  

H  = Hijrah M = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

l.  = 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  

MA  = Madrasah Aliyah
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ABSTRAK 

 

Nama : Muhammad Usman 

Nim :  80800221011 

Judul Tesis : PROGRAM    BINA   REMAJA   BERAKHLAK     (BIJAK)  

 KANTOR  URUSAN  AGAMA   DI   KECAMATAN   BUKI  

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

Pokok masalah dalam tesis ini yakni Program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) Kantor Urusan Agama di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Adapun sub - sub masalahnya difokuskan pada Tahapan pelaksanaan 

program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar, metode dakwah Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, serta efektifitas program bina 

Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.  

Jenis penelitian yakni penelitian kualitatif dengan empat pendekatan yaitu 

pendekatan teologis normatif, pendekatan komunikasi, pendekatan paedagogis, 

serta pendekatan psikologis. Sumber data yang digunakan dalam memperoleh data 

yakni data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan penelusuran referensi. Tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui 

tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan program Bina 

Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar 

dilaksanakan dengan beberapa macam tahapan pelaksanaan, yang dalam hal ini 

adalah: membentuk kelompok remaja, melakukan pembinaan tahsin al-Qur’an dan 

melakukan pembinaan keagamaan. Metode Dakwah program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab, 

demonstrasi dan diskusi, team teaching, serta kerja kelompok. Dalam 

pelaksanaannya, nilai seruan dengan hikmah, nasehat yang baik, serta diskusi 

yang inklusif menjadi paradigma penjabaran berbagai metode dakwah tersebut. 

Efektifitas program bina remaja berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki dapat 

dilihat dari tiga indikator yang dalam hal ini adalah program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) mampu membangun hubungan interaktif semua pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaannya, mampu mendorong para remaja untuk menerapkan 

apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menginspirasi 

lembaga-lembaga lainnya dalam pembinaan remaja.  

Implikasi penelitian yang diharapkan oleh peneliti, yakni, dapat 

mengaktualisasikan beragam metode dakwah dalam upaya pembinaan remaja 

berakhlak, dapat mengefektifkan dan mengembangkan beragam bentuk aktivitas 

komunikasi dalam upaya terwujudnya kehidupan remaja yang berakhlak, dapat 

mengetahui efektifitas program pembinaan remaja berakhlak, serta dapat 

mengetahui manfaatnya bagi remaja itu sendiri dan tentunya bagi masyarakat di 

wilayah Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan ciptaan Allah swt. yang salah satu misi penciptaan 

yang diembannya di muka bumi adalah untuk berdakwah. Hal ini meniscayakan 

bahwa Islam merupakan agama yang menekankan semangat solidaritas sosial 

sehingga kemaslahatan yang ada merupakan kemaslahatan yang diraih bersama 

sebaliknya kemafsadatan yang ada merupakan kemafsadatan yang dihadapi 

bersama. Konsep “al-ummah” yang tergambar dalam relasi sosial umat Islam 

merupakan simbol sosio-teologis yang meniscayakan bahwa manusia dalam 

kehidupannya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.  

Konsep “al-ummah” mengarah pada makna yang satu komunitas Muslim 

yang terjalin sistemik dan saling menguatkan satu sama lain layaknya sebuah 

bangunan. Konsekuensi logisnya adalah menyeru pada kebaikan ataupun 

mencegah dari kemungkaran akan berimplikasi praktis pada siapa yang 

melakukan aktivitas amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS. Ali Imran/03:110: 

ةٍ اخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُْنَ بِالٰلِّ   ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اهَْلُ الْكِتٰبِ لكََانَ كُنْتمُْ خَيْرَ امَُّ

 خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنوُْنَ وَاكَْثرَُهُمُ الْفٰسِقوُْنَ 

Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-

orang yang fasik.1 

 
1Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 

2012), h. 80 
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Dalam menggambarkan apa yang dimaksud dengan dakwah, Asep 

Muhiddin dan Agus Ahmad Safei seperti dikutip Nurhidayat Muhammad Said 

menyatakan bahwa dakwah adalah usaha perubahan ke arah yang lebih baik dari 

situasi sebelumnya, dimana dakwah tersebut sangat erat kaitannya dengan 

perbaikan (ishlah), pembaruan (tajdid) dan pengembangan termasuk perbaikan 

pemahaman, cara berpikir dan bersikap. Dari pemahaman yang sempit dan kaku 

berubah menjadi berwawasan luas dan inklusif. Dari aktivitas yang tidak 

bermanfaat berubah menjadi aktivitas yang bermakna atau bermanfaat baik bagi 

kepentingan pribadi maupun kepentingan bermasyarakat. Semuanya ini sangat 

berkaitan dengan metode pengembangan dakwah untuk mewujudkan kegiatan 

dakwah yang antisipatif, kreatif dan dinamis.2 

Manusia dalam kehidupannya dapat dipahami sebagai makhluk yang 

memiliki potensi untuk dapat menjadi baik sekaligus menjadi buruk. Hal ini tidak 

dapat dilepaskan dari bagaimana manusia itu dipahami sebagai ciptaan Allah swt. 

yang pada dasarnya memiliki potensi-potensi bawaaan yang harus senantiasa 

diasah dengan pembinaan yang berkelanjutan. Dalam basis teologisnya, manusia 

yang dalam al-Qur’an dapat diartikan dengan kata “al-insan” memiliki relasi 

dengan beberapa karakter yang memiliki makna yang bermakna negatif yang 

dalam hal ini; karakter sebagai makhluk yang diciptakan dalam keadaan lemah, 

karakter sebagai makhluk yang suka berkeluh kesah lagi kikir, karakter sebagai 

makhluk yang suka tergesa-gesa, karakter sebagai makhluk yang durhaka kepada 

Tuhannya 

Dalam kerangka historis-empirisnya, posisi pendidikan akan nilai-nilai 

akhlak yang dalam lokus taksonomi Benjamin S. Bloom biasa dikenal dengan 

domain afektif dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan yang sangat mendasar 

 
  2Nurhidayat Muhammad Said, Dakwah & Efek Globalisasi Informasi (Cet I, Makassar: 

Alauddin University Press, 2011), h. 80. 
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dalam pembangunan suatu bangsa mendapatkan penegasan dari suatu hasil survey 

yang dilakukan oleh Jerald Jellison, seorang psikolog dari University of Southern 

California, dengan melibatkan kurang lebih 24.000 orang dengan usia rata-rata 20-

30 tahun menemukan bahwa semakin melemahnya nilai-nilai akhlak dalam era 

kekinian. Dari hasil survey tersebut, ditemukan bahwa 41 % di antara responden 

pernah mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh 

narkotika, 33 % di antara responden pernah menipu orang terdekat mengenai 

sesuatu yang dianggap penting menurut kepentingan pribadi,  38 % di antara 

responden pernah melakukan penipuan dalam hal pembayaran pajak, 45 % di 

antara responden pernah melakukan perselingkuhan terhadap pasangan yang sah.3  

Senada dengan apa yang digambarkan oleh Thomas Lickona tersebut, 

Azhar Arsyad juga mengemukakan beberapa fenomena sosial yang 

mengkhawatirkan pada saat sekarang ini yang menuntut hadirnya pendidikan 

akhlak sebagai penawarnya  seperti, 1) meningkatnya kekerasan, 2) penggunaaan 

kata-kata yang buruk, 3) pengaruh peer-group yang menguat dalam tindak 

kekerasan, 4) meningkatnya perilaku yang merusak diri seperti seks bebas, 

narkoba, dan semacamnya, 5) mengaburnya pedoman moral baik dan buruk, 6) 

menurunnya etos kerja, 7) rendahnya rasa hormat anak terhadap orang tua dan 

pendidik, 8) rendahnya rasa tanggung jawab, 9) membudayanya ketidak jujuran, 

serta  10) berkembangnya rasa curiga dan kebencian di antara sesama.4 

Sehingga upaya untuk melakukan pembinaan akhlak remaja merupakan 

suatu bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari semangat yang telah 

imanen dalam cita-cita bangsa kita. Dalam perkembangannya, apa yang disebut 

 
  3Thomas Lickona, Educating for Character: How Our Schools can Teach Respect and 

Responsibility, diterjemahkan oleh Juma Abduh Wamaungo, Mendidik Untuk Membentuk 

karakter: Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan 

Bertanggungjawab, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 18-19 

4Azhar Arsyad, Membangun Universitas Menuju Peradaban Islam Modern, (Makassar: 

Alauddin Press, 2009), h. 74 
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dengan akhlak ini dapat dipahami sebagai sebuah nilai yang menegaskan bahwa 

mereka yang memilikinya adalah mereka yang memahami hakikat penciptaan 

dirinya di muka bumi sebagai khalifatullah. Dengan demikian pembinaan remaja 

harus berangkat dari seperangkat asumsi dan karakteristik yang mendasari 

penciptaan manusia sebagai makhluk yang memiliki substansi yang mandiri di 

antara makhluk-makhluk yang memiliki wujud fisik dan dalam dirinya terdapat 

kemuliaan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, memiliki kehendak bebas, 

berakal, kreatif, makhluk yang visioner dan memiliki konsep yang ideal atas 

segala sesuatu, memiliki moral keyakinan terhadap nilai-nilai. 

Salah satu pembinaan yang dicontohkan dalam Al-Qur’an surat Luqman 

ayat 13-19, yaitu tentang teladan luqman sebagai ayah: Luqman mendidik dengan 

penuh kasih sayang, Luqman memanggil anaknya dengan “ya bunayya” panggilan 

yang mengisyaratkan kasih sayang dan kemesraan, Luqman mendidik dan 

menasehati anaknya tidak hanya sekali tetapi berkesinambungan dan terus 

menerus, sebagaimana dipahami dari bentuk kata kerja masa kini dan akan datang 

pada kata  ( يعظه    )   Ini artinya Luqman selalu dan tidak pernah bosan dalam 

mendidik anaknya, setiap nasehat dan pesan yang diberikan oleh Lukman diiringi 

dengan argument : Bersyukurlah kepada Allah; siapa yang bersyukur, 

sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jangan menyekutukan Allah; 

hal itu adalah kezaliman yang besar. Berbuat baiklah dan bersyukur kepada orang 

tua; ibunya telah mengandung dan menyusuinya. Laksanakanlah shalat, amar 

ma’ruf nahi munkar dan sabar; hal itu merupakan perkara yang penting. Jangan 

sombong; Allah tidak menyukai orang sombong.5 

Demikian betapa pentingnya pembinaan remaja harus terus dilakukan, 

tidak terkecuali kepada remaja di kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, 

dalam pengamatan calon peneliti terlihat bahwa masih banyak remaja yang dalam 

 
5Rahmi, Tokoh Ayah Dalam Al-Qur’an dan Keterlibatannya dalam Pembinaan Anak,                                      

Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.V No.2 Tahun 2015), h.13 
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kehidupan sehari-harinya menunjukkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai akhlak. 

Hal ini membuat mereka seringkali menjadi aktor dari berbagai tindakan-tindakan 

yang berantitesis dengan nilai-nilai akhlak tersebut seperti tidak taat pada orang 

tua, tidak hormat pada pendidik, minum minuman keras, melakukan balap liar, 

pergaulan bebas muda mudi, dan yang lainnya. Dan ini sejalan dengan hasil 

wawancara dengan salah seorang tokoh agama yang membenarkan hal tersebut. 

Dalam menyikapi berbagai fenomena kehidupan remaja yang sangat jauh 

dari nilai-nilai akhlak tersebut, KUA Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsi KUA dalam memberikan 

pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam di wilayah kecamatan 

mengembangkan suatu program dalam penguatan akhlak remaja di wilayahnya 

yang dalam hal ini dikenal dengan program Bina Remaja Berakhlak atau yang 

biasa disingkat dengan BIJAK. Dalam penerapannya, program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) ini dimotori oleh para pihak KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar bekerjasama dengan tri pusat pendidikan yang 

dalam hal ini adalah keluarga, sekolah, serta masyarakat sebagai wadah sosial 

dimana akhlak remaja terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan dengan 

kehadiran program bina remaja berakhlak (BIJAK) di kecamatan Buki yang 

tersebar di beberapa wilayah desa, di sekolah dan di KUA telah membawa 

harapan baru dalam meningkatkan akhlak remaja. 

Dalam melaksanakan program Bina remaja berakhlak (Bijak) maka di 

bentuklah beberapa kelompok remaja yang dalam program pembinaannya 

dilaksanakan oleh pihak KUA salah satunya bekerjasama dengan SMA 8 Buki, 

mengingat SMA  8 Buki sendiri memiliki beberapa program yang sejalan dengan 

program bijak, antara lain : Literasi Al-Qur’an, Penambahan waktu Pelajaran 

agama, program wajib hafal juz 30, mampu membaca al-Qur’an dengan tajwid 

dan lancar, program sekolah wajib bersih, siswa bebas narkoba, siswa sopan 
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santun dan disiplin. 

Selanjutnya program pembinaan lainnya yang dilakukan yaitu bekerjasama 

dengan pengurus masjid dan membentuk remaja masjid atau kelompok remaja 

agar dapat merangkul remaja yang kemudian diharapkan mampu aktif di masjid, 

dengan demikian, jika remaja telah aktif di masjid, maka remaja tersebut akan 

tumbuh menjadi pribadi yang religius dan berakhlakul karimah. Kegiatan bina 

remaja berakhlak juga ada yang dilaksanakan di KUA dengan memberikan 

pembinaan tahsin al-Qur’an dan pembinaan agama dengan metode yang 

menyesuaikan kebutuhan dan situasi.  

Adapun tujuan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) adalah untuk 

menguatkan akhlak remaja, sehingga remaja memiliki nilai-nilai karakter dalam 

dirinya yaitu mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Merujuk pada 

latar belakang tersebut, calon peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian 

yaitu, “Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) pada KUA di Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar” 
 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Dalam latar belakang masalah tersebut, maka calon peneliti 

memfokuskan pada Dakwah dalam program bina remaja berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan 

2. Deskripsi Fokus 

Judul Tesis ini adalah “Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) Kantor 

Urusan Agama di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar?”. Oleh karena 

itu, peneliti perlu memberikan deskripsi fokus pada beberapa kata kunci untuk 
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memberikan gambaran operasionalnya serta menghindari kesimpangsiuran 

pemahaman dalam pelaksanaan penelitian ini.    

a. Bina Remaja 

Bina remaja yang dimaksud dalam proposal penelitian ini adalah merupakan 

salah satu program yang diinisiasi pihak KUA Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2019 tetapi baru di 

launching bersamaan dengan launching revitalisasi KUA Buki oleh DR. H. 

Zainut Tahuid Sa’adi, M.Si. (Wakil Menteri Agama Republik Indonesai) 

pada tanggal 6 November 2022. Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) 

tersebut menggabungkan relasi tri pusat pendidikan yang terdiri atas keluarga 

(orang tua), sekolah (pendidik), dan masyarakat (tokoh masyarakat). 

b. Metode dakwah.  

Metode dakwah dapat dipahami sebagai sebuah kerangka prosedural yang 

menekankan penyampaian nilai dakwah dari subyek data ke obyek dakwah. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan basis paradigmatik metode 

dakwah merujuk pada apa yang menjadi pijakan teologis normatif dakwah 

sebagaimana termaktub dalam QS. al-Nahl/16:125 yang dalam hal ini terdiri 

atas tiga karakter transformatif berupa hikmah, nasehat yang baik, serta 

diskusi yang inklusif. Dalam pelaksanaannya, ada empat metode pada tataran 

implementasinya yang dalam hal ini ceramah dan tanya jawab, demonstrasi 

dan diskusi, team teaching, serta kerja kelompok.  
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi pokok masalah adalah bagaimana Program Bina Remaja Berakhlak 

(Bijak) Kantor Urusan Agama di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar?” dari pokok masalah tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah 

sebagai berikuti : 

1. Bagaimana Tahapan Pelaksanaan Program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar? 

2. Bagaimana Metode dakwah Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar? 
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3. Bagaimana Efektifitas Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar? 

D. Kajian Pustaka 

Untuk menjamin bahwa penelitian ini memiliki kekhasan (novelty) yang 

membuatnya berbeda dengan berbagai penelitian yang telah dilaksanakan 

sebelumnya, peneliti pada bagian ini memaparkan beberapa penelitian terdahulu 

sebagai tinjauan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang 

diangkat sebagai berikut: 

a. Syaeful Manan dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Pembinaan Akhlak 

Mulia melalui Keteladanan dan Pembiasaan” mengemukakan bahwa 

pembinaan akhlak yang dilakukan harus dilakukan secara berkelanjutan 

sehingga pada gilirannya akan dapat menanamkan nilai-nilai akhlak 

tersebut secara maksimal dalam diri peserta didik. Perpaduan antara teori 

dan praktik atas nilai-nilai akhlak merupakan salah satu jalan dari 

pembinaan akhlak tersebut.6 

b. S. Sumihatul Ummah MS dkk dalam artikel jurnalnya yang berjudul 

“Pembinaan Moral dan Kreativitas Remaja” mengemukakan bahwa 

pembinaan moral dan kreativitas remaja dapat dilakukan dengan 

melibatkan berbagai pihak dalam kehidupan sosial seperti keluarga, 

lembaga pendidikan, pemerintah, organisasi kepemudaan, dan yang 

lainnya. Kemampuan dalam mengakomodir aspirasi remaja akan sangat 

membantu dalam pembinaan moral dan kreativitas mereka.7 

c. Partono dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Pendidikan Akhlak remaja 

Keluarga Muslim pada Era Industri 4.0” mengemukakan bahwa upaya 

 

6Syaeful Manan, Pembinaan Akhlak Mulia melalui Keteladanan dan Pembiasaan, Jurnal 

Pendidikan Agama Islam Vol. 15 No. 01 Tahun 2017), h. 63 

7S. Sumihatul Ummah MS dkk., Pembinaan Moral dan Kreativitas Remaja, Jurnal 

Nuansa Vol. 08 No. 01 Tahun 2011), h. 121 
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untuk menanamkan pendidikan akhlak pada remaja keluarga muslim pada 

era industri 4.0 yang sarat dengan berbagai tantangan harus terbangun 

dalam pondasi nilai-nilai Islam. Beberapa strategi yang dapat dilakukan 

dalam proses tersebut adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada 

Allah swt., mengenal diri dan lingkungan, memahami nilai baik dan buruk, 

dan yang lainnya.8 

d. Wiwi Cahya Ningsih dkk. dalam artikel jurnalnya yang berjudul 

“Pendidikan Akhlak Remaja dalam Keluarga di Desa Mekarwangi 

Kecamatan Cisauk Tanggerang” mengemukakan bahwa posisi keluarga 

sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi remaja 

meniscayakan pihak-pihak yang ada dalam keluarga khususnya ayah dan 

ibu mampu untuk memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. 

Keteladanan tersebut selanjutnya harus diikuti dengan pembiasaan dalam 

kehidupan sehari-hari.9 

 Merujuk pada berbagai literatur terkait di atas, terlihat bahwa tema yang 

peneliti angkat dalam penulisan tesis ini memiliki sudut pandang yang berbeda 

dengan apa yang telah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan  penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi Program bina remaja berakhlak (BIJAK) Kantor Urusan 

Agama di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari tujuan pokok 

penelitian tersebut, peneliti merumuskan beberapa sub tujuan penelitian yaitu: 

 
8Partono, Pendidikan Akhlak remaja Keluarga Muslim pada Era Industri 4.0, Jurnal 

Dirasah Vol. 03 No. 01 Tahun 2020), h. 83 

9Wiwi Cahya Ningsih dkk. Pendidikan Akhlak Remaja dalam Keluarga di Desa 

Mekarwangi Kecamatan Cisauk Tanggerang, Jurnal Konseling Pendidikan Islam Vol. 02 No. 01 

Tahun 2021), h. 202 
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1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tahapan pelaksanaan program 

Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar  

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis metode dakwah Program Bina 

Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektifitas Program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terkait 

program bina remaja berakhlak (BIJAK) melalui tinjauan metode dakwah dalam 

pembinaan remaja di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, baik 

manfaat secara teori maupun dari praktisnya. Adapun manfaat yang dapat 

diberikan, antara lain:  

1. Secara teori, penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa gambaran 

teoritis dari program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) Kantor Urusan 

Agama di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.  

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan 

terkait Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) Kantor Urusan Agama di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar serta dapat menjadi acuan 

dan referensi  bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Kajian tentang Dakwah 

 Dalam al-Qur’an, Allah swt. menggambarkan bagaimana manusia dalam 

kehidupannya untuk senantiasa menguatkan transformasi nilai-nilai Islam yang 

meliputi aspek akidah, syariah serta akhlak dalam bingkai dakwah. Dalam konteks 

ini dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengejewantahkan semangat Islam 

sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Menyikapi hal tersebut, Muliaty Amin 

mengemukakan bahwa dakwah merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai 

Islam yang mengajak manusia untuk senantiasa eksis di atas nilai-nilai agama 

Islam sehingga manusia selalu diajak kebaikan, diperintahkan pada yang ma’ruf 

serta dicegah dari yang mungkar. Keberhasilan dakwah dalam mewujudkan hal 

tersebut, pada gilirannya, akan membawa manusia dalam kebahagiaan dunia dan 

akhirat.1  

Senada dengan hal tersebut, Zulkarnaini menggambarkan dakwah dalam 

kerangka aksiologisnya dapat dipahami sebagai ajakan kepada kebaikan dan bisa 

kepada kejahatan. Namun dalam penggunaannya secara peristilahan di lingkungan 

masyarakat Islam, term dakwah lebih dipahami sebagai usaha dan ajakan kepada 

jalan kebenaran atau jalan Tuhan, bukan jalan setan. Bahkan dalam perspektif ini, 

ajakan dan seruan itu tidak dinamai dakwah bila tidak dimaksudkan untuk 

membawa manusia ke jalan kebaikan. Dalam pemahaman atas bentuknya, dakwah 

dapat dipahami atas dua pengertian yang dalam hal ini adalah pengertian yang 

bermakna sempit (lughawy) yang hanya terbatas pada seruan dan ajakan pada 

yang baik (khair) yang bentuknya secara umum dengan bi al-lisan, yaitu 

ceramah/pidato dan juga bisa bi al-kitabah (tulisan). Pengertian yang lainnya 

adalah yang bermakna luas (istilah) yang tidak terbatas pada anjuran dan ajakan 

melalui lisan saja, akan tetapi juga perbuatan nyata (da’wah bi al-hal) yang 

bentuknya bisa berupa pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik, serta lainnya.2 

 
1Muliaty Amin, Metodologi Dakwah, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 6 

2Zulkarnaini, Dakwah Islam di Era Modern, Jurnal Risalah Vol. 26 No. 03 Tahun 2015), 

h. 155 
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 Uraian di atas menunjukkan bahwa keberadaan dakwah sebagai wadah 

transformasi nilai memiliki makna yang sangat komprehensif dan holistis 

sehingga dalam pemahamannya dakwah memiliki jangkauan pemahaman yang 

sangat luas. Urgensi dakwah dalam kehidupan manusia merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pengembangan risalah kenabian sehingga manusia yang 

selama ini melenceng dari garis fitrahnya yang suci dapat terselamatkan dengan 

adanya dakwah berbasis semangat amar ma’ruf nahi mungkar. Dengan adanya 

dakwah, manusia dapat terikat dalam sebuah ikatan sosial yang didukung dengan 

kerangka teologis yang kuat untuk saling ingat mengingatkan dalam kebenaran. 

Ilustrasi metaforis yang menggambarkan bahwa manusia merupakan suatu 

komunitas sosial yang memiliki relasi sosial sistemik yang saling menguatkan 

satu sama lain menunjukkan bahwa mereka adalah komunitas yang saling 

menguatkan pada satu sisi tapi pada saat yang bersamaan juga sangat berpotensi 

saling meruntuhkan satu sama lain.  

Dalam pemahaman logisnya, apabila individu atau kelompok dalam suatu 

komunitas sosial saling menguatkan satu sama lain maka mereka cenderung akan 

membuat pihak yang lemah dapat terbantu untuk dapat bertahan dari berbagai 

gempuran fatamorgana dunia yang bersifat profan, sebaliknya ketika individu atau 

kelompok dalam suatu komunitas sosial yang rusak maka hal tersebut akan sangat 

berpotensi merusak individu atau kelompok yang ada pada komunitas sosial 

tersebut.  

Menyikapi hal tersebut, Nur Kholik Ridwan mengemukakan bahwa sosok 

seperti Abdurrahman Wahid melihat bahwa dakwah hadir untuk memfasilitasi 

masyarakat awam dalam menjabarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan manusia 

yang sangat kompleks. Melalui dakwah, umat Islam dibangun  kesadaran kritisnya 

dalam menyikapi berbagai fenomena kehidupan yang melingkupinya termasuk 

mencari sendiri solusi-solusi konstruktif terkait berbagai persoalan yang muncul 

dalam kehidupannya.3   

 
3Nur Kholik Ridwan. Ajaran-Ajaran Gus Dur : Syarah 9 Nilai Utama Gus Dur, 

(Yogyakarta: Noktah, 2019), h. 118 
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Keberhasilan kegiatan atau aktivitas dakwah sesuai yang diharapkan 

sangat ditentukan oleh unsur-unsur yang terkandung dalam dakwah atau dalam 

bahasa lain adalah komponen-komponen yang harus ada dan menentukan 

keberhasilan dalam setiap kegiatan dakwah meliputi;  

1. Da’i (Subjek dakwah)  

Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun 

tulisan ataupun perbuatan dan baik secara individu, kelompok atau bentuk 

organisasi atau lembaga. Lalu siapa dai itu? Pada dasarnya, semua pribadi muslim 

berperan secara otomatis sebagai juru dakwah, artinya orang yang harus 

menyampaikan atau dikenal sebagai komunikator dakwah itu dapat 

dikelompokkan menjadi : 4 

a. Secara umum adalah setiap muslim atau muslimat yang mukallaf (dewasa) 

dimana bagi mereka kewajiban dakwah merupakan suatu yang melekat, tidak 

terpisahkan dari misinya sebagai penganut islam, sesuai dengan perintah: 

“Sampaikan walau satu ayat”.  

b. Secara khusus adalah mereka yang mengambil keahlian khusus (mutakhasis) 

dalam bidang agama islam, yang dikenal degan panggilan ulama. 

Dalam tulisan ini, yang menjadi dai adalah pihak KUA Kecamatan Buki 

yaitu penyuluh agama Islam yang melekat pada dirinya sebuah tugas mulia 

sebagai dai yang berkewajiban menyampaikan dakwah kepada remaja di 

kecamatan Buki 

2. Mad’u (sasaran dakwah)  

Mad’u adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran 

dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara individu, kelompok, baik 

yang beragama Islam maupun tidak, dengan kata lain manusia secara keseluruhan. 

Menurut Muhammad Abduh bahwa mad‟u terbagi menjadi tiga golongan, yaitu :5  

a. Golongan cerdik cendikiawan yang cinta kebenaran dan dapat berfikir secara 

kritis, cepat menangkap persoalan.  

 
4Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rorsdakarya, 2013), 19 

5Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah , h. 20 
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b. Golongan awam, yaitu kebanyakan orang yang belum dapat berfikir secara 

kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang 

tinggi.  

c. Golongan yang berbeda yang dengan golongan di atas adalah mereka yang 

senang membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu, tidak sanggup 

mendalami benar 

Adapun mengenai remaja sebagai mad’u, mereka sudah mulai berpikir 

kritis dan tidak akan menerima sesuatu yang tidak masuk akal maka dari itu 

penyampaian dakwah kepada remaja itu harus logis. Maksudnya  berdakwah 

sesuai dengan apa yang terjadi dilingkungan sekitar agar remaja lebih mudah 

mengerti dan menerima pesan yang disampaikan. Apalagi para remaja ini 

terbilang sangat cepat bosan dengan hal yang sudah sering mereka dengar, maka 

para da’i harus menyampaikan pesannya dengan cara yang yang lebih 

menyenangkan dan bisa diterima dengan baik oleh remaja. 

3. Materi dakwah  

Materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan oleh da’i 

kepada objek dakwah, yakni ajaran agama Islam sebagaimana tersebut dalam Al-

Qur‟an dan Hadits. Agama Islam yang universal mengatur seluruh aspek 

kehidupan manusia, dan bersifat abadi sampai di akhir zaman serta mengandung 

ajaran-ajaran tentang tauhid, akhlak, dan ibadah. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa materi dakwah meliputi tauhid, akhlak dan ibadah.6 Materi 

dakwah yang diberikan dalam pembinaan remaja di Buki menyesuaikan dengan 

situasi dan kondisi yang ada, misalnya karena masih ada beberapa siswa yang 

tidak mampu membaca al-Qur’an sesuai kaidah tajwid, maka materi 

pembinaannya di khususkan tahsin al-Qur’an, demikian menyesuaikan materi 

pembinaan yang dibutuhkan lainnya. 

4. Media dakwah  

Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi 

dakwah kepada mad’u. Ada banyak media yang dapat digunakan sebagai media 

 
6Syamsuddin, Pengantar Sosiologi Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2016), h.15 
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dalam melaksanakan dakwah. Menurut Hamzah Ya‟qub, media dakwah dapat 

dilakukan dengan lima macam bentuk yaitu :7  

a. Lisan  

Lisan merupakan wasilah dakwah yang paling sederhana menggunakan lidah 

dan suara, dakwah dengan wasilah ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, 

bimbingan, penyuluhan, lagu, musik dan sebagainya.  

b. Tulisan  

Tulisan merupakan wasilah dakwah yang menggunakan buku, majalah, surat 

kabar, surat menyurat, spanduk dan sebagainya.  

c. Lukisan  

Lukisan merupakan wasilah dakwah yang menggunakan gambar, karikatur dan 

sebagainya.  

d. Audio Visual  

Audio visual merupakan wasilah dakwah yang merangsang indra pendengaran 

atau penglihatan dan kedua-duanya.seperti: televisi, film, internet dan 

sebagainya.  

e. Akhlak  

Akhlak merupakan wasilah dakwah dengan menggunakan perbuatan- 

perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran islam dapat dinikmati serta 

didengarkan oleh mad'u. 

 

5. Metode dakwah  

Menurut Al-Bayanuni, bahwa metode dakwah adalah cara-cara yang 

ditempuh oleh pendakwah dalam berdakwah atau cara menerapkan strategi 

dakwah.8 Adapun metode dakwah digunakan oleh penulis bersumber kepada 

metode Imam Ahmad Mustofa al-Maraghi dalam menjelaskan interpretasi Qur‟an 

surah an-nahl ayat 125 yang meliputi tiga cakupan yang diantaranya: hikmah, 

mau’idzah hasanah, dan mujadalah. Allah swt. dalam QS. al-Nahl/16:125 

berfirman: 

 
7Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, h.21 

8Moh Aziz Ali, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), h.257 
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هُوَ اعَْلَمُ بِنَْ ضَلَّ    ادُعُْ اِلٰى سَبِيْلِ ربَِ كَ بِِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الَْْسَنَةِ وَجَادِلْْمُْ بِِلَّتِِْ هِيَ اَحْسَنُُۗ اِنَّ ربََّكَ 
 عَنْ سَبِيْلِه وَهُوَ اعَْلَمُ بِِلْمُهْتَدِيْنَ   

Terjemahnya: 

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

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

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

orang yang mendapat petunjuk”.9 

 

Apa yang Allah swt. tegaskan dalam QS. al-Nahl/16:125 di atas telah 

memberikan suatu kerangka metodis dari pelaksanaan dakwah sebagai wadah 

transformasi nilai akhlak agar manusia tetap berada dalam rel fitrah 

penciptaannya. Dalam ayat tersebut, Allah swt. menunjukkan bahwa paling tidak 

ada tiga metode dakwah yang dapat digunakan dalam penyampaianj dakwah yang 

dalam hal ini adalah: 

a.  Seruan dengan Hikmah 

Seruan dengan hikmah dalam penyampaian dakwah dapat dipahami sebagai 

suatu bagian dari internalisasi nilai akhlak yang bersentuhan langsung dengan 

kebijaksanaan manusia atas apa yang mereka peroleh dalam kehidupannya dari 

pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Konsep hikmah dalam filsafat Islam 

merupakan suatu pencapaian manusia dalam mencari kebenaran ilmu 

pengetahuannya yang pada gilirannya membuat dirinya menjadi orang-orang yang 

semakin bijaksana dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam menggambarkan 

bagaimana seruan dengan hikmah tersebut dapat dilakukan dalam penanaman 

nilai-nilai akhlak. 

Abd. Syukur Abu Bakar mengemukakan bahwa seruan yang mengarah pada 

nilai-nilai hikmah selalu berakaitan erat dengan bagaimana peserta didik dapat 

memahami sisi esoterisme agama dan hakikat penciptaan diri mereka sebagai 

ciptaan Allah swt. Semakin manusia mendalami konsep hikmah dalam sebuah 

 

9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 383 



17 

 

 

proses pendidikan maka hal tersebut akan semakin menguatkan kebijaksanaannya 

dalam menggunakan ilmu yang diperolehnya.10  

Melalui seruan dengan hikmah, remaja diajak untuk menyadari hakikat 

keberadaan dirinya sebagai ciptaan Allah swt. yang tercipta dalam keadaan fitrah. 

Semakin mereka menguatkan kesadaran teologis mereka sebagai khalifatullah di 

muka bumi, maka mereka seyogyanya akan semakin kokoh dalam menjabarkan 

nilai-nilai akhlak. Kata “al-khulq” yang bermakna akhlak serta kata “al-khalq” 

yang bermakna penciptaan dimana kedua kata tersebut memiliki akar morfologis 

yang sangat dekat menggambarkan bahwa ada relasi yang tidak terpisahkan atas 

keduanya. Hal ini bisa dipahami bahwa manusia diciptakan untuk menjabarkan 

nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari sementara kehidupan tanpa dihiasi 

akhlak dapat pula dipahami sebagai suatu kehidupan yang tidak sesuai dengan 

tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Filosofi akhlak yang dikembangkan dalam 

seruan hikmah ini dapat ditemukan pada kearifan lokal Bugis yang biasa juga 

dikenal dengan local genius yaitu “ampe-ampeta’mi nariasekki tau ripancaji” 

b. Pelajaran yang Baik 

Pelajaran yang baik dalam pembinaan akhlak remaja dapat dipahami 

sebagai pelajaran yang betul-betul mampu untuk menyentuh sisi terdalam dari 

aspek kejiwaan mereka. Pelajaran yang baik tidak cukup hanya dilihat dari sisi 

kualitas apalagi kuantitas tapi jauh dari itu pelajaran yang baik meniscayakan 

adanya kesamaan saluran komunikasi yang terbangun antara subyek dakwah dan 

obyek dakwah itu sendiri terkait dengan nilai-nilai akhlak yang menjadi materi 

dakwah.  

Dalam mengambarkan apa yang dimaksud dengan pelajaran yang baik, 

Masyhur Amin mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pelajaran yang 

baik adalah penyampaian suatu nilai dari subyek dakwah kepada obyek dakwah 

dengan menggunakan bahasa yang baik sehingga obyek dakwah, pada gilirannya, 

 
10Abd. Syukur Abu Bakar, Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Ilmu Hikmah pada 

Institut Parahikma Indonesia (IPI) Gowa, Jurnal al-Ulum Vol. 17 No. 02 Tahun 2017), h. 472.  
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menjadi tergugah dalam menerima dan menjalankan nilai akhlak yang 

disampaikan.11  

Agar seorang penyampai dakwah yang menekankan pembinaan akhlak 

remaja dapat terbangun secara maksimal, ada beberapa karakteristik dakwah yang 

harus dipahami oleh subyek dakwah yang dalam hal ini adalah:  

1) Rabbaniyah. Bernuansa ketuhanan 

2) Wasathiyah. Seimbang, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu sedikit. 

3) Syumuliyah. Utuh dan menyeluruh dalam manhaj-nya (komprehensif), 

tidak juz’iyah (sebagian). 

4) Mu’ashirah (modern). Dakwah harus mengikuti perkembangan zaman. 

Jika tidak ia akan ditinggalkan peminatnya. 

5) Waqi’iyyah. Realistik dalam mempelakukan individu dan masyarakat. 

Mengambil kira keadaan setempat dan bertindak sesuai dengannya.  

6) Ilmiah. Dakwah Islamiyah harus berlandaskan pada ilmu pengetahuan. 

7) Inqilabiyah (perubahan total), bukan tarqi’iyah (tambal sulam). Proses 

perubahan yang dilakukan dalam dakwah hendaknya dilakukan secara 

total dan menyeluruh.  

8) Al-Mana’atun al-Islamiyah (mempunyai imunitas keislaman). Ini penting 

bagi dakwah. Imunitas keislaman akan menjadi benteng bagi dakwah. 

Tingkat pertahanan dakwah ditentukan oleh sebesar apa imunitas yang 

dimiliki para penyebarnya.12 

c. Bantahan dengan Cara yang Baik 

Bantahan yang baik yang dimaksud disini adalah bantahan yang terbagun 

atas argumen-argumen yang kuat sehingga nilai-nilai akhlak yang disampaikan 

dapat diterima dengan baik. Dalam sebuah proses penyampaian nilai dakwah 

berupa nilai akhlak pada remaja misalnya maka merupakan suatu keniscayaan 

ketika akan muncul bantahan-bantahan sebagai sebuah proses dialektis dari 

dakwah yang dilakukan. Apa yang terjadi dalam kisah Ibrahim as ketika dirinya 

 
11Masyhur Amin, Metode Dakwah Islam dan Beberapa Keputusan Pemerintah tentang 

Aktivitas Keagamaan, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1980), h. 34 

12Nur Ahmad, Tantangan Dakwah di Era Teknologi dan Informasi, Jurnal Addin Vol. 8 

No. 2 Tahun 2014, h. 331-332  
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menghancurkan berhala-berhala yang selama ini disembah kaumnya dan 

menyisakan satu di antara berhala-berhala tersebut. Saat Ibrahim as dituduh 

bahwa dialah pasti yang telah menghancurkan berhala-berhala tersebut maka 

secara spontan dirinya menunjuk berhala yang tidak hancur dan meminta 

kaumnya bertanya dan malah bisa meminta pertanggungjawaban kepada berhala 

yang paling besar dan tidak hancur tersebut. Ketika kaumnya menyatakan bahwa 

berhala yang tidak hancur tersebut tidak mungkin menjadi pelaku dari kehancuran 

berhala-berhala yang lainnya karena berhala tersebut hanya sebongkah batu yang 

tidak bisa berbuat apa-apa maka secara spontan Ibrahim as menjawab bantahan 

tersebut dengan sangat cerdas bahwa apabila mereka mengetahui bahwa berhala 

tersebut hanya sebongkah batu yang tidak bisa berbuat apa-apa lalu bagaimana 

mungkin mereka dapat menggantungkan hidup mereka pada sebongkah batu yang 

tidak bisa berbuat apa-apa dengan menyembahnya.  

Dalam menyikapi apa yang dimaksud bantahan dengan cara yang baik, 

Sya’bi mengemukakan bahwa bantahan dengan cara yang baik adalah bantahan 

yang disampaikan dengan mengacu pada sikap saling menghargai dari dua belah 

pihak yang berdebat. Dalam proses tersebut, masing-masing pihak saling mengisi 

satu sama lain dalam pola komunikasi yang terbangun atas dua arah.13 

Dalam kerangka praktisnya, metode dakwah tidak bisa dilepaskan dari 

berbagai aktivitas komunikasi yang dapat dipahami pada beberapa aspek yang 

dalam hal ini adalah: 

1) Ceramah dan Tanya Jawab. 

Ceramah adalah merupakan bentuk metode dakwah bil lisan, dan juga 

merupakan aktivitas komunikasi yang dalam hal ini meniscayakan adanya 

upaya untuk mentransfasikan suatu nilai dari subyek ceramah ke obyek 

ceramah dalam penelitian ini adalah kepada remaja di Kecamatan buki. 

Konsekuensinya, metode dakwah yang terbangun atas seruan dengan 

hikmah, pelajaran yang baik, serta bantahan dengan cara yang baik akan 

menyesuaikan proporsi pelaksanaanya dengan berbagai kerangka 

 
13Sya’bi, Metode Mujadalah dalam Perspektif al-Qur’an, Jurnal Intelektualitas Vol. 08 

No. 02 Tahun 2020), h. 68-69 
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penerapan dari ceramah sebagai aktivitas komunikasi yang cenderung 

bersifat satu arah, sehingga dilanjutkan dengan metode tanya jawab. 

 Adapun Metode tanya jawab adalah penyampaian materi dakwah 

dengan cara mendorong sasarannya (obyek dakwah) untuk menyatakan 

sesuatu masalah yang dirasa belum dimengerti dan muballig/da'inya 

sebagai penjawabnya.14 Dengan metode tanya jawab yang dilakukan 

berarti penceramah membuka kesempatan untuk bertanya karena sifat 

remaja lebih senang bertanya, dan umumnya remaja memiliki rasa ingin 

tahu tentang segala sesuatu sangat tinggi bahkan mereka akan merasa 

sangat puas mengikuti ceramah yang diselingi dengan tanya jawab. 

Demikian pula keberadaan tanya jawab sebagai aktivitas 

komunikasi yang menunjukkan adanya proses komunikasi yang responsif 

atas pertanyaan dan jawabannya, akan dapat menguatkan metode dakwah 

yang terdiri atas seruan dengan hikmah, pelajaran yang baik, serta 

bantahan dengan cara yang baik karena seiring dengan adanya respon yang 

cepat dan tepat seiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan 

obyek dakwah atau remaja atas nilai yang disampaikan kepada mereka, 

maka da’i dan para remaja akan berkomunikasi secara langsung dengan 

da’i, sehingga da’i dapat berkomunikasi langsung dengan remaja sehingga 

dapat memperoleh gambaran mengenai problem-problem yang dihadapi 

oleh remaja itu sendiri secara langsung dan akan membantu dalam 

mengatasi problematika remaja dengan solusi yang sejalan dengan  nilai-

nilai ajaran islam. Jika remaja sudah ingin bertanya maka itu artinya sudah 

ada ketertarikan atau rasa ingin tahu lebih dalam mengenai dakwah yang 

disampaikan. 

 Metode tanya jawab ini merupakan salah satu metode yang masih 

relevan yang dimaksudkan untuk melayani remaja sesuai dengan 

kebutuhannya. Sebab dengan bertanya berarti orang ingin mengerti dan 

dapat mengamalkannya. Oleh karena itu jawaban pertanyaan sangat 

diperlukan kejelasan dan pembahasan yang sedalam-dalamnya. Namun 

 
14Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam. (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), 

h.123 
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demikian metode ini tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan suatu 

dakwah kita, karena ini memungkinkan bagi remaja tidak akan berterus 

terang terhadap problem yang dihadapinya. 

Demikian dalam proses pembinaan remaja di kecamatan Buki 

metode ceramah dan tanya jawab merupakan metode yang banyak 

dilakukan, mengingat pentingnya remaja mendapatkan nasehat agama 

sekaligus menyelesaikan masalah remaja melalui pertanyaan yang 

disampaikan untuk diberikan solusi yang sejalan dengan syriat Islam. 

2)  Demonstrasi dan diskusi 

Demonstrasi merupakan suatu aktivitas komunikasi yang meniscayakan 

adanya penjabaran praktis dari sebuah konsep yang disampaikan pada 

tataran praktisnya. Dalam proses tersebut, proses penyampaian metode 

dakwah yang terdiri atas seruan dengan hikmah, pelajaran yang baik, serta 

bantahan dengan cara yang baik tidak cukup hanya dengan aktivitas 

komunikasi secara auditory tapi harus didukung dengan aktivitas 

komunikasi yang menyentuh aspek visual ataupun kinestetik. Demonstrasi 

sebagai aktifitas komunikasi sering dilakukan dalam pembinaan remaja di 

Buki seperti praktek azan, imam, khatib, wudhu, praktek sholat, praktek 

shalat jenazah dan lain-lain sebagai upaya meningkatkan pemahaman 

keagamaan remaja. 

 Setelah demonstrasi dilanjutkan dengan diskusi yang merupakan 

bentuk metode dakwah bil lisan dan merupakan aktivitas komunikasi yang 

menunjukkan adanya keterlibatan beberapa pihak dalam mendiskusikan 

suatu nilai yang disampaikan dalam metode dakwah, yang untuk 

selanjutnya difokuskan pada kesepakatan-kesepakatan yang sejalan 

dengan kebenaran yang imanen dalam nilai tersebut sesuai dengan 

berbagai dimensi yang melingkupinya seperti siapa yang melakukan, 

kapan dilakukan, dimana dilakukan, bagaimana dilakukan, untuk apa 

dilakukan, dan semacamnya.  

 Metode diskusi sering dilakukan dalam pembinaan remaja di Buki 

karena merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai 

suatu masalah yang didalamnya terdapat moderator atau pemimpin dan 
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peserta diskusi, untuk melatih remaja agar berpikir kritis dengan bertukar 

pikiran, dalam membahas masalah agama atau masalah-masalah yang 

dihadapi. 

3) Team Teaching 

Team Teaching merupakan aktivitas komunikasi yang bisa digunakan 

dalam penguatan metode dakwah yang terdiri atas seruan dengan hikmah, 

pelajaran yang baik, serta bantahan dengan cara yang baik dengan 

menekankan adanya kolaborasi dari penyampai dakwah. Semakin banyak 

pihak yang terlebat dalam team teaching sebagai aktivitas komunikasi 

dalam menguatkan metode dakwah maka hal tersebut akan semakin 

memperkaya nilai yang disampaikan.  

  Team Teaching sering dilakukan pada kegiatan pembinaan remaja 

di kecamatan Buki terutama pada saat pembinaan remaja dilakukan di 

SMA 8 Buki, sebagai upaya memaksimalkan hasil yang diharapkan 

mengingat banyaknya siswa yang akan dibina. 

4) Kerja Kelompok 

Kerja kelompok merupakan suatu aktivitas komunikasi dalam pelaksanaan 

metode dakwah yang terdiri atas seruan dengan hikmah, pelajaran yang 

baik, serta bantahan dengan cara yang baik dengan melibatkan banyak 

pihak yang sama-sama bekerja dalam penguatan nilai dakwah yang 

dilakukan. Dalam pembinaan remaja di buki kerja kelompok sering 

dilakukan agar remaja dapat bekerja secara Bersama dalam keberagaman 

pendapat, berbedaan karakter, sehingga dapat saling menghargai dan 

memahami cara menyikapi perbedaan secara baik. 

Muhyiddin dan Safei dalam Ahmad Zaini, mengemukakan bahwa 

diperlukan metode dan strategi pengembangan dakwah agar dapat 

membentuk masyarakat yang harmonis dan damai. Beberapa metode dan cara 

yang dapat dikembangkan adalah prinsip-prinsip berikut ini: 

a) Pengembangan metode bil lisan dan bil ’amal sesuai dengan tantangan 

dan kebutuhan. 

b) Mempertimbangkan metode dan media sesuai dengan tantangan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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c) Memilih metode dan media yang relevan, baik mimbar, panggung, media 

cetak, atau elektronik (radio, televisi, komputer, dan internet). 

d) Mengembangkan media atau metode kultural dan struktural, yakni pranata 

sosial, seni, karya budaya, dan wisata alam. 

e) Mempertimbangkan struktur sosial dalam tingkatan kadar intelektual, 

yakni khawas, awam, dan yang menentang. 

f) Mempertimbangkan struktur dan tingkatan masyarakat dari segi kawasan, 

geografis, demografis, sosiologis, antropologis, politis, dan ekonomis. 

g) Mengembangkan dan mengakomodasikan metode dan media seni budaya 

masyarakat setempat yang relevan, seperti wayang, drama, musik, lukisan, dan 

sebagainya. 

h) Mempertimbangkan dan mengkaji metode pendekatan spiritual, antara lain  

melalui  doa  dan  shalat,  silaturrahim,  dan  sebagainya. 

i) Prinsip-prinsip pengembangan dakwah yang dipaparkan tersebut dapat 

digunakan sebagai pijakan untuk mengembangkan masyarakat Islam di 

suatu daerah dan tentu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing 

dari lokasi.15 

6. Tujuan Dakwah 

Tujuan dakwah merupakan landasan penentuan strategi dan sasaran yang 

hendak ditempuh dalam proses penyelenggaraan dakwah, tujuan merupakan salah 

satu faktor penting dan sentral, sehingga harus ditetapkan terlebih dahulu dan 

dirumuskan dengan baik agar dapat mengetahui dan melaksanakan tugas dan 

fungsi yang harus dikerjakan dengan menjadikan tujuan sebagai suatu ukuran 

keberhasilan atau kegagalan. Dalam hal ini merupakan kompas pedoman yang 

memberikan inspirasi dan motivasi dalam proses penyelenggaraan dakwah. Begitu 

pula dengan tindakan-tindakan kontrol dan evaluasi, yang menjadi pedoman 

adalah tujuan itu sendiri.  

Demikianlah dalam pembinaan remaja berakhlak di kecamatan Buki yang 

melibatkan berbagai unsur dakwah, salah satu unsur yang sangat penting adalah 

 

15Ahmad Zaini, Peranan Dakwah dalam Pengembangan Masyarakat Islam, (Community 

Development Vol. 01 No. 01 Tahun 2016), h. 141-142 
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da’i yang dalam dalam kegiatan program bina remaja berakhlak (BIJAK) dalam 

tulisan ini adalah pihak KUA atau penyuluh Agama Islam yang bertugas di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Buki.  Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam No 298 Tahun 2017, disebutkan bahwa Penyuluh 

Agama Islam adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan 

bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa 

agama16 

Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan 

mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan 

melalui bahasa agama. Sedangkan Fungsi Penyuluh Agama Islam antara lain:  

a. Fungsi Informatif dan Edukatif. 

Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da’i yang berkewajiban 

mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik 

masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an dan 

Sunnah Nabi. 

b. Fungsi Konsultatif. 

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan 

memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-

persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.  

c. Fungsi Advokatif. 

Penyuluh Agama Islam memiliki bertanggung jawab moral dan sosial untuk 

melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap 

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

mengganggu ibadah dan merusak akhlak.17 

Dengan melihat regulasi di atas, penyuluh agama sebagai komunikator 

dan motivator dalam masyarakat tentu saja secara teoritik tidak terlepas dari 

konsep-konsep komunikasi. Regulasi tersebut juga secara integral dan ideal akan 

 
16Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 298 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS. 

17Kementerian Agama Jawa Timur, Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama 

Islam Fungsional, h.21. 
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menumbuhkan kemampuan professional penyuluh agama, sehingga tujuan dapat 

tercapai. Dalam konsep psikologi komunikasi, proses komunikasi akan sukses 

apabila berhasil menunjukan source credibility atau menjadi sumber kepercayaan 

bagi komunikan. 

Oleh karena itu Penyuluh Agama Islam perlu memiliki empat kompetensi 

untuk dapat mengembangkan profesinya secara efektif, yaitu : 

a. Kompetensi Personal. 

yaitu kapasitas pribadi yang meliputi : kesadaran diri, pengaturan diri, 

motivasi, empati dan keterampilan sosial. Semua ini merupakan kemampuan 

dasar untuk mengembangkan kemampuan human skill. Kompetensi personal 

ini mutlak dimiliki setiap penyuluh agar dapat diterima oleh Masyarakat pada 

umumnya dan kelompok binaan/ sasaran pada khususnya. 

b. Kompetensi Substanstif. 

yaitu kemampuan untuk menguasai materi penyuluhan, filosofi, tujuan umum 

dan khusus materi yang disampaikan. 

c. Kompetensi metodologis. 

yaitu kemampuan menguasai berbagai metode pembelajaran, khususnya 

metode yang relevan untuk pembelajaran kelompok binaan/ sasaran 

d. Kompetensi Administratif. 

yaitu penguasaan keterampilan berbagai administrasi penyuluhan yang 

dibutuhkan; seperti pembuatan Rencana Kerja Tahunan, rencana kerja 

operasional, Menyusun desain dan naskah penyuluhan, membuat laporan 

mingguan dan sebagainya.18 

Sejalan dengan kompetensi tersebut, seorang penyuluh agama Islam 

sebagai seorang dai merupakan agen dalam penyampaian pesan-pesan Islam 

universal dalam lokus Islam sebagai rahmat bagi semesta. Dalam posisi tersebut, 

da’i dalam penguatan penyampaian dakwah yang dilakukannya senantiasa 

dituntut untuk mengembangkan berbagai kompetensi yang dimilikinya agar 

mampu membumikan dimensi teosentris dan dimensi antroposentris Islam dengan 

nilai-nilai rahmatnya tersebut secara komprehensif di tengah-tengah obyek 

 
18https://www.penyuluhjogja.com/2009/05/kompetensi-penyuluh-agama-islam.html# 

(diakses tanggal 25 September 2023) 

https://www.penyuluhjogja.com/2009/05/kompetensi-penyuluh-agama-islam.html
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dakwah yang dihadapinya. Dalam  proses tersebut, ada beberapa kompetensi yang 

harus dimiliki oleh dai yang dalam hal ini adalah kompetensi agama, kompetensi 

komunikasi, kompetensi kepribadian serta kompetensi sosial yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kompetensi agama 

Kompetensi agama merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh 

seorang dai dalam membumikan Islam sebagai rahmat bagi semesta. Hal ini bisa 

dipahami bahwa materi dakwah yang disampaikan merupakan penjabaran praktis 

dari pesan-pesan normatif agama yang dikaitkan dengan fenomena kehidupan 

umat Islam dewasa ini. Kompetensi agama ini mencakup tiga aspek Islam yang 

dalam hal ini adalah akidah, syariah serta akhlak dimana seorang dai dituntut 

untuk memiliki kompetensi agama yang baik untuk dapat menjelaskan berbagai 

aspek Islam tersebut. Dai, dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai orang-orang 

pilihan yang meluangkan banyak waktu untuk memahami agama. Dalam 

perspektif al-Qur’an, posisi dai ini telah digambarkan dalam QS. al-Taubah/9:122 

yaitu:  

فَةٌ ل يَِ تَ فَقَّهُ  هُمْ طاَۤىِٕ  فَ لَوْلََ نَ فَرَ مِنْ كُلِ  فِرْقَةٍ مِ ن ْ
ُۗ
يْنِ وَليُِ نْذِرُوْا قَ وْمَهُمْ  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُ وْنَ ليَِ نْفِرُوْا كَاۤفَّة  وْا فِِ الدِ 
 ࣖ  اِذَا رَجَعُوْْٓا الِيَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يََْذَرُوْنَ 

Terjemahnya:  

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 

kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. 19 

 

Ayat di atas memberikan suatu isyarat perlunya kompetensi agama yang 

harus dimiliki seorang dai dalam menjalankan misi dakwah bagi seluruh umat 

manusia. Dengan adanya kompetensi agama, seorang dai dapat lebih leluasa 

menyebarkan nilai-nilai agama karena didukung oleh argument-argumen normatif 

yang kuat sehingga mudah diterima oleh obyek dakwahnya.  

 

 

 
19Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 277 
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2. Kompetensi komunikasi 

Kompetensi komunikasi merupakan suatu kompetensi yang berkaitan erat 

dengan kesiapan dai untuk mengelola informasi secara profesional agar dapat 

diterima oleh obyek dakwah dengan baik. Dalam proses penyampaian dakwah, 

pesan-pesan Islam universal yang sarat dengan nilai keimanan dan ketakwaan 

pada Allah Swt., perdamaian, kebersamaan, cinta kasih, dan semacamnya 

disampaikan pada obyek dakwah dalam sebuah proses komunikasi yang 

kompleks. Menyikapi hal tersebut, Larry King mengemukakan bahwa seorang 

komunikator yang ideal adalah mereka yang memiliki beberapa ciri yang dalam 

hal ini adalah memandang suatu hal dari paradigma yang baru, mempunyai 

cakrawala luas, antusias, memiliki sifat ingin tahu, menunjukkan empati, memiliki 

gaya komunikasi yang khas, dan yang lainnya.20 

Kompetensi komunikatif perlu dimiliki oleh dai adalah kompetensi yang 

mampu menyampaikan pesan-pesan normatif agama Islam kepada obyek dakwah  

sekaligus menginspirasi mereka untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-

hari. Seorang dai harus memiliki cirri tersebut agar dakwah yang disampaikan 

dapat diterima dengan baik oleh obyek dakwahnya. Dengan kompetensi 

komunikasi tersebut, seorang dai dapat mempengaruhi obyek dakwah untuk 

memahami Islam sebagai ajaran agama yang memiliki dimensi yang sangat 

komprehensif dan kompleks sehingga wajar apabila dalam al-Qur’an sebagai 

magnum opus ajaran islam ada ajakan untuk masuk Islam secara kaffah. Ajakan 

normatif tersebut tentu saja sudah dilandasi oleh fakta bahwa dengan masuk ke 

dalam Islam secara kaffah maka ada jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi 

mereka yang masuk ke dalam Islam secara kaffah tersebut. Dengan penguatan-

penguatan komunikasi yang seperti itu, dai mampu memberikan suatu stimulus 

pada obyek dakwahnya untuk memberikan respon positif untuk masuk ke dalam 

Islam secara kaffah dengan meliputi keyakinan agama sampai pada perilaku 

keberagamaannya.  

 

20Larry King, How to Talk to Anyone, Anytime and Anywhere, terj. Marcus Prihminto 

Widodo, Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja dan Dimana Saja, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2013), h. 63. 
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Kompetensi berkomunikasi memang menjadi suatu kompetensi yang 

sangat diperlukan oleh sorang dai. Menyikapi hal tersebut, Dori Wuwur 

Hendrikus menggambaran seorang komunikator harus memiliki kompetensi 

dalam mengelola penyampaian informasi pada komunikannya yang dalam hal ini 

penyampaian pesannya harus memperhatikan beberapa hal berikut: 

a. Tidak terlalu panjang. 

b. Jelas dan menyenangkan 

c. Jangan memulai dakwah dengan “kalau” “andaikan”.  

d. Mulailah setenang mungkin 

e. Pikirkan sesuatu yang positif untuk menghilangkan rasa takut 

f. Sebaiknya memulai dengan nada positif 

g. Berusahalah untuk menarik perhatian audiens dan menciptakan kontak dengan 

mereka 

h. Mulailah dakwah dengan cara lain, tetapi menarik. Artinya tak selalu memulai 

dengan rumusan-rumusan umum yang selalu sama 

i. Bernafaslah dengan tenang sebelum menyampaikan dakwah 

j. Mulailah penyampaian dakwah jika seluruh ruangan sudah tenang.21 

Dalam kaitannya dengan strategi menutup dakwah yang lebih komunikatif 

atau yang mampu memberikan kesan pada obyek dakwah, Syahroni Ahmad 

Jaswadi menggambarkan beberapa strategi yang dapat dilajukan oleh seorang dai 

yang dalam hal ini adalah, a) menyampaikan kata-kata terkenal; b) memberikan 

rangkuman seluruh isi khutah, c) merangkum setiap sub pokok bahasan, d) 

mengemukaan cerita singkat, e) menyampaikan terima kasih dan permohonan 

maaf pada obyek dakwah, f) mengemukakan ajakan emosional, g) serta 

mengemukakan ajakan yang aksional.22 
 

3. Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian menjadi penting bagi seorang dai merupakan 

suatu kompetensi yang berkaitan erat dengan keteladanan. Hal ini mengisyaratkan 

 
21Dori Wuwur Hendrikus, Retorika; Terampil Berpidato, Berdiskusi, Berargumentasi 

Bernegosiasi (Yogyakarta:Kanisius,1991), h. 79-80 

22Syahroni Ahmad Jaswadi, Teknik Pidato dalam Pendekatan Dakwah, 

(Surabaya:Dakwah Digital Press,2012), h. 67-69 
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perlunya ada keselarasan antara apa yang dai sampaikan dalam dakwahnya 

dengan perilaku keberagamaan yang ditunjukkannya dalam kehidupan sosial. 

Sebagai penyeru umat manusia untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai kebaikan 

serta menghindari berbagai perbuatan yang tercela dalam kehidupan sehari-hari, 

seorang dai dituntut untuk merefleksikan apa yang disampaikannya dengan selalu 

menjadi teladan dalam kepribadiannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Merupakan suatu hal yang sangat ironis kemudian apabila dai menyampaikan 

sesuatu tidak dilakukannya meskipun sebenarnya memungkinkan  baginya untuk 

melakukannya. Dalam al-Qur’an, kecaman untuk orang-orang yang seperti 

digambarkan dalam beberapa ayat berikut: 

a. QS. as-Shaff/61:2 

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اىمَنُ وْا لَِ تَ قُوْلُوْنَ مَا لََ تَ فْعَلُوْنَ     يٰىْٓ
Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu 

yang tidak kamu kerjakan?23 

 

b. QS. al-Baqarah/2:44 

لُوْنَ الْكِتىبَ ُۗ افََلََ تَ عْقِلُوْنَ      اتَََْمُرُوْنَ النَّاسَ بِِلْبِِ  وَتَ نْسَوْنَ انَْ فُسَكُمْ وَانَْ تُمْ تَ ت ْ
Terjemahnya:  

Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk (mengerjakan) kebajikan, 

sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab 

suci (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti?24 

 

Dalam perspektif sejarah, kesuksesan dakwah yang dilakukan oleh 

Rasulullah Saw. tidak bisa dilepaskan dari kepribadian beliau yang sangat mulia 

sehingga beliau dikenal dengan sebutan al-Amin yang berarti orang yang dapat 

dipercaya. 

 

4. Kompetensi sosial 

Dakwah yang disampaikan oleh seorang dai tidak bisa dilepaskan dari 

realitas sosial yang melingkupinya. Dalam konteks ini, kompetensi sosial harus 

dimiiki oleh seorang dai sehingga apa yan disampaikan dalam materi dakwahnya 

merupakan suatu refleksi empiris dari realitas obyek dakwah. Dengan kompetensi 

 
23Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 928 

24Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 16 
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sosial, seorang dai mampu mentransformasikan nilai-nilai sosial dalam upaya 

memanusiakan manusia yang dalam pandangan Kuntowijoyo dikatakan sebagai 

konsep dakwah humanis dengan memanusiakan manusia, menghilangkan 

kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia.25 Dai ideal 

dalam konteks ini harus mampu mentransformaskan nilai-nilai normatif-teologis  

dari dimensi teosentris ke dimensi antroposentris dalam mendekatkan seorang 

manusia pada asal muasal dan visi penciptaannya di muka bumi.  

Pada dasarnya, kompetensi dai merupakan suatu hal yang dapat 

dikembangkan mengingat perkembangan masyarakat sebagai obyek dakwah juga 

begitu cepat. Kegagalan seorang dai dalam mengembangkan kompetensi yang 

dimilikinya sangat berpotensi pada kegagalan dalam misi dakwah yang 

diembannya. Kegagalan tersebut, paling tidak, dapat dilihat dari kurang efektif 

dan efisiennya pesan-pesan dakwah yang disampaikan. Seorang dai, pada 

dasarnya, bukan hanya dituntut menyampaikan materi-materi dakwahnya di atas 

mimbar pada pelaksanaan ibadah Jum’at tapi jauh lebih dari itu seorang dai 

diharapkan untuk mampu menyampaikan materi-materi dakwahnya tersebut 

dalam skala jangkauan yang lebih luas yang dalam hal ini adalah dengan 

menggunakan media sosial dalam penyampaiannya seperti facebook, instagram, 

website, dan semacamnya yang membutuhkan kompetensi di bidang informasi 

dan teknologi.  

Hal yang sama digambarkan oleh Hadi Mutamam bahwa seorang penyeru 

pada kebaikan harus mampu memahami realitas sosial yang melingkupinya 

dengan melakukan beberapa tahapan yang dalam hal ini adalah dengan menjadi 

ulil ilmi dan ulil albab yang selalu bertadabbur (melakukan refleksi), tafakkur 

(berpikir mendalam), santun dalam sikap (hilm), adil dalam memutuskan dan 

progresif dalam kebenaran (i’tibar).26 Dengan berbagai tahapan yang terdiri atas 

selalu bertadabbur (melakukan refleksi), tafakkur (berpikir mendalam), santun 

dalam sikap (hilm), adil dalam memutuskan dan progresif dalam kebenaran 

 
25Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, (Bandung: Mizan, 2001), h. 364. 

26Hadi Mutamam, Hikmah dalam al-Qur’an, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 

2001), h. 17 
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(i’tibar) tersebut, seorang dai dapat menjadi dai yang ideal karena mampu untuk 

terus mengembangkan kompetensi sosial yan dimilikinya 

Perkembangan kehidupan masyarakat, disadari atau tidak, telah menuntut 

seorang dai untuk senantiasa proaktif mengembangkan kompetensinya dalam 

berdakwah. Dalam struktur sosial kehidupan masyarakat dewasa ini yang 

berposisi sebagai obyek dakwah sudah memiliki karakteristik yang beragam 

misalnya dalam hal tingkat pendidikan, orientasi dakwah, dan semacamnya.  

Menyikapi hal tersebut, Muhammad Nasir, dengan mengutip pendapat 

Muhammad Abduh, mengemukakan bahwa secara garis besar, umat yang 

dihadapi seorang da’i dapat dibedakan dalam tiga golongan, yang masing-masing 

harus dihadapi dengan cara yang berbeda beda pula: 

a. Ada golongan cerdik-cendekia yang cinta kebenaran, dan dapat berfikir 

secara kritis, cepat dapat menangkap arti persoalan. Mereka ini harus 

dipanggil dengan hikmah, yakni dengan alasan-alasan, dengan dalil-dalil, 

dengan hujjah yang dapat diterima dengan kekuatan aqal mereka. 

b. Ada golongan awam, orang kebanyakan yang belum dapat berfikir secara 

kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang 

tinggi-tinggi. Mereka ini dipanggil dengan mauidzatun-hasanah, dengan 

anjuran dan didikan yang baik, dengan ajaran yang mudah difahami. 

c. Ada golongan yang tingkat kecerdasannya diantara kedua golongan tersebut, 

belum dapat dicapai dengan hikmah, akan tetapi tidak akan sampai pula bila 

dilayani dengan cara/metode seperti golongan awam, mereka suka membahas 

sesuatu, tetapi hanya dalam batas yang tertentu tidak sampai mendalam. Ini 

tidaklah berarti, bahwa menghadapi golongan awam selalu akan lebih mudah 

daripada menghadapi golongan cerdik-cendekia. Memang menghadapi 

golongan cerdik-cendikia itu memerlukan ilmu yang agak luas dan 

mendalam. Akan tetapi seringkali mereka ini, dengan sekadar sindiran atau 

karimah saja sudah dapat menangkap apa yang dimaksud. Namun kembali, 

bahwa berdakwah ada ilmunya dan harus mampu menyesuaikan diri, dalam 

menghadapi masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya.27 

 
27Muhammad Natsir, Fiqh al-Dakwah dalam Majalah Islam, (Jakarta: Kiblat, 1971), h. 

162 
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B. Kajian tentang Remaja dan Akhlak 

1. Remaja 

 Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata Latin yaitu adolescere 

(kata bendanya adolescentia yang berarti remaja) yang berarti tumbuh atau 

tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence, mempunyai arti yang lebih luas 

yakni mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Masa remaja 

merupakan masa yang berlangsung dari saat individu menjadi matang secara 

seksual sampai usia delapan belas tahun (usia kematangan yang resmi) dibagi ke 

dalam awal masa remaja, yang berlangsung kira-kira 13 tahun sampai 16 atau 17 

tahun, dan akhir masa remaja  bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun 

(yaitu usia kematangan yang resmi/ usia matang secara resmi).28 

 Masa remaja adalah fase yang unik, karena masa remaja merupakan 

transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada tahap ini, 

perkembangan fungsi intelektual telah berfungsi, disamping dorongan seksual 

yang kuat. Menurut Masrun Dalyono, fase ini adalah fase menentukan nilai-nilai 

hidup dan cita- cita.29 Oleh karena itu, masa ini merupakan masa ketegangan batin 

yang kuat dalam menentukan pilihan-pilihan hidup.30 

 Sebagaimana yang dikatakan Sarwono bahwa remaja adalah masa 

peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, dimana anak-anak 

mengalami perkembangan yang cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-

anak, baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak. Tetapi bukan pula 

orang dewasa yang telah matang. Pada masa ini, kepribadian anak sangat 

berpengaruh, bahkan mewarnai kepribadiannya yang akan datang. Menurut 

Sarwono, perkembangan psikologis remaja melalui beberapa tahap yaitu 

pembentukan konsep diri, perkembangan intelegensi, perkembangan peran sosial, 

serta perkembangan moral religi.31 

 
28Istianah A. Rahman, Psikologi Remaja (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 

2014), h. 63. 

29Dalyono Masrun, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT. Renika, 2005), h. 52. 

30Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan 

(Jakarta: Erlangga, 1990), h. 127 

31Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h.26. 
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 Adapun Menurut World Health Organization (WHO), remaja adalah suatu 

masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-

tanda seksual sekundernya sampai sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 

Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-

kanak menjadi dewasa. Pada masa ini terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-

ekonomi kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.32 

Masa remaja menurut Tanley Hall, seorang bapak pelopor psikologi 

perkembangan remaja dianggap sebagai masa topan badai dan stres (storm and 

stress), karena mereka telah memiliki keinginan bebas untuk menentukan nasib 

diri sendiri. Kalau terarah dengan baik, maka ia akan menjadi seorang individu 

yang memiliki rasa tanggung jawab, tetapi kalau tidak terbimbing, maka bisa 

menjadi seorang yang tak memiliki masa depan dengan baik.33 

 Menurut para psikolog dan sosiologi mengatakan bahwa masa remaja 

adalah masa dimana individu akan mudah terombang-ambing oleh pengaruh 

lingkungan yang begitu kuat (baik lingkungan masyarakat, sekolah maupun 

keluarga). Masa ini dianggap sebagai masa “strom dan stress”, frustasi dan 

penderitaan, konflik dan krisis penyesuaian, mimpi dan melamun tentang cinta 

dan perasaan yang tersisikan dari kehidupan sosial dan budaya orang dewasa.34  

 Dari beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa remaja 

adalah masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa dan merupakan 

masa mencari jati diri dan masa paling indah, tetapi masa remaja juga disebut 

sebagai masa badai dan topan, masa mencoba-coba serta masa individu akan 

mudah terombang ambing oleh pengaruh lingkungan yang begitu kuat, masa 

rawan dan masa nyetrik. Karena masa tersebut dapat berada dalam waktu yang 

baik atau buruk dan menjadi masa penentu bagi masa depan individu. 

Ada beberapa perkembangan yang dialami individu pada masa remaja 

(11/12-20/21 tahun) antara lain: 

 

 
32Sarlito Wirawan.S, Psikologi Remaja (Jakarta:PT.Grafindo Persada,1994),h.9 

33Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja, (Bogor:Ghalia Indonesia,2004), h.13 

34Syamsu   Yusuf,   Psikologi Perkembangan   Anak dan Remaja (Bandung: PT. 

Remaja  Rosdakary, 2002), 
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a. Pra-remaja (11/12-13/14) 

Pra-remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya satu 

tahun. Untuk wanita, 11/12-12/13 tahun; untuk laki-laki, 12/13-13/14 tahun. 

Dikatakan juga sebagai fase negatif, terlihat tingkah laku yang cenderung 

negatif. Fase yang    sukar    untuk   anak     dan     orang tua. Perkembangan 

fungsi - fungsi tubuh, terutama seks,  juga mengganggu.35 

b. Remaja Awal (13/14-17 tahun) 

Perubahan-perubahan fisik terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. 

Ketidak seimbangan emosional dan ketidak stabilan dalam banyak hal terdapat 

pada masa ini. Ia mencari identitas diri karena pada masa ini, statusnya tidak 

jelas. Pola-pola hubungan sosial mulai berubah.36 

c. Remaja Lanjut (17-20/21 tahun) 

Dirinya ingin selalu menjadi pusat perhatian; ia ingin menonjolkan diri; 

caranya lain dengan remaja awal. Ia idealis, mempunyai cita-cita tinggi, 

bersemangat dan mempunyai energi yang besar. Ia berusaha memantapkan 

identitas diri, dan  ingin mencapai ketidak tergantungan emosional.37 

 Oleh Ryrin Fatmawaty Remaja merupakan tahapan usia manusia yang bisa 

dikatakan sebagai fase yang memiliki beberapa karakteristik yang digambarkan 

sebagai berikut: 

a. Fase remaja merupakan fase penting dalam perkembangan diri seseorang. 

Fase remaja ini menjadi sangat penting mengingat dalam proses 

perkembangan seseorang dalam fase remaja maka perkembangan fisik dan 

psikis berjalan secara masif. 

b. Fase remaja merupakan fase peralihan dalam perkembangan diri seseorang. 

Sebagai masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, remaja pada fase 

perkembangannya masih seringkali mendapatkan keragu-raguan untuk 

bertindak sebagai anak-anak atau sebagai orang dewasa. 

c. Fase remaja merupakan fase perubahan dalam perkembangan diri seseorang. 

Sebagai fase perubahan, ada beberapa indikator dari perubahan yang biasa 

 
35Alex Sobur, Psikologi Umum (Pustaka Setia Bandung, 2001), h.134 

36Alex Sobur, Psikologi Umum,  h.134 

37Alex Sobur, Psikologi Umum,  h.134 
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dialami manusia ketika mereka berada pada fase remaja yang dalam hal ini 

adalah: 

1) Meningkatnya emosi seiring dengan tertumbuhan fisik dan psikis  

2) Munculnya berbagai perubahan-perubahan pada fisik secara alami 

3) Adanya perubahan minat terkait dengan berbagai peran sosial yang 

memungkinkan untuk diperankan 

4) Adanya perubahan dalam memahami berbagai nilai yang selama ini 

mereka yakini yang pada gilirannya berimplikasi praktis pada perubahan 

pola relasi sosial 

d. Fase remaja merupakan fase bermasalah dalam perkembangan diri seseorang. 

Fase ini menjadi fase bermasalah mengingat dalam proses tersebut remaja 

yang selama ini pada masa anak-anak masih seringkali dibantu orang tua 

maka saat ini mereka sudah mulai mau lebih mandiri. 

e. Fase remaja merupakan fase pencarian identitas dalam perkembangan diri 

seseorang. Dalam fase remaja sebagai pencarian identitas, remaja sudah mulai 

menciptakan berbagai identitas sosial atas dirinya yang memungkinkan 

berbeda dengan rekan-rekannya. 

f. Fase remaja merupakan fase yang menimbulkan ketakutan dalam 

perkembangan diri seseorang. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sterotip yang 

banyak mempengaruhi pandangan masyarakat umum bahwa remaja 

merupakan fase perkembangan manusia yang sangat sulit untuk diatur. 

g. Fase remaja merupakan fase yang tidak realistis dalam perkembangan diri 

seseorang. Dalam fase ini, remaja cenderung memaksakan untuk melihat 

segala sesuatu yang ada di lingkungan sosialnya berdasarkan barometer yang 

ditetapkannya dan bukan sebagai apa adanya. 

h. Fase remaja merupakan fase ambang menuju dewasa dalam perkembangan 

diri seseorang. Dalam fase ini, remaja sudah mulai mencoba berbagai aktivitas 

yang selama ini diidentikkan dengan orang dewasa seperti merokok, 

bergadang, dan seterusnya.38 
 

 
38Ryrin Fatmawaty, Memahami Psikologi Remaja, Jurnal Reforma Vol. VI No. 02 Tahun 

2017), h. 57-58 
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2. Akhlak 

Kata “akhlak” memiliki makna perilaku manusia yang memiliki implikasi 

pada perilaku baik yang disebut dengan al-akhlak al-mahmudah ataupun perilaku 

buruk yang disebut dengan al-akhlak al-madzmumah. Dalam pengertian 

etimologisnya, sebagaimana digambarkan Adjat Sudrajat dkk., kata “akhlak” 

berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan dengan budi pekerti, tingkah laku, 

perangai, ataupun tabiat. Adapun dalam pengertian terminologisnya, akhlak dapat 

diartikan dengan sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian 

seseorang sehingga mereka akan mewujudkan akhlak tersebut secara spontan 

dalam kehidupannya tanpa harus berpikir lebih panjang.39  

Apa yang dikemukakan Adjat Sudrajat dkk. tersebut, sejalan dengan apa 

yang dikemukakan Rosihan Anwar bahwa akhlak merupakan suatu dorongan jiwa 

dalam diri seseorang untuk berbuat tanpa pertimbangan lebih lanjut.40 Makna 

yang dapat diambil dari keberadaan akhlak sebagai suatu nilai yang telah 

terinternalisasikan dalam diri seseorang adalah bahwa akhlak tersebut akan 

tercermin dengan sendirinya pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan 

seseorang dalam relasi sosialnya. Spontanitas akhlak untuk muncul ketika 

merespon berbagai stimulus dalam kehidupan manusia merupakan suatu bagian 

yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai akhlak yang telah diinternalisasikan dalam 

diri dan kepribadian seseorang. Keberadaan akhlak dalam diri seseorang dapat 

diidentifikasi dengan merujuk pada berbagai ciri substantif dari akhlak itu sendiri, 

sebagaimana digambarkan Beni Ahmad Saebani, yang dalam hal ini terdiri atas: 

a. Akhlak merupakan suatu nilai yang tertanam mendalam diri seseorang 

sehingga bermetamorfosis sebagai kepribadian. 

b. Akhlak merupakan suatu tindakan yang diambil dengan mudah dan spontan 

tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan yang mendahuluinya. 

c. Akhlak yang dilakukan seseorang merupakan suatu keinginan sendiri yang 

muncul tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak di luar dirinya. 

 
39Adjat Sudrajat dkk., Din al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi 

Umum, (Yogyakarta: UNY Press, 2008), h. 88 

40Rosihan Anwar, Asas Kebudayaan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 14 
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d. Akhlak yang dilakukan seseorang merupakan suatu kesungguhan dan bukan 

dilakukan dengan kepura-puraan. 

e. Akhlak yang dilakukan seseorang merupakan suatu bentuk keikhlasan dengan 

hanya berharap kepada Allah swt. dan bukan mengharapkan pujian dari 

seseorang.41 

Dalam kaitannya dengan ragam akhlak, akhlak dapat dibagi menjadi tiga 

ragam yang dalam hal ini adalah: 

a. Akhlak kepada Allah swt. 

Keberadaan manusia sebagai hamba Allah swt. menuntut manusia untuk 

senantiasa menjaga relasi vertikal ta’abbudi mereka kepada-Nya. Dalam 

konteks ini, akhlak kepada Allah swt. menuntut manusia untuk senantiasa 

mengarahkan segala apa yang ada dalam dirinya untuk meraih keridhaan-Nya. 

Abuddin Nata mengemukakan bahwa tujuan utama dari sebuah proses 

pendidikan Islam adalah bagaimana mendudukkan peserta didik sebagai 

pribadi-pribadi yang sadar akan keberadaannya sebagai hamba Allah swt. dan 

mereka tunduk terhadap berbagai syariat agama-Nya dalam lokus ajaran 

Islam.42 

b. Akhlak kepada sesama manusia 

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya menunjukkan 

relasi sosial yang sangat masif satu sama lain. Dalam relasi sosial yang 

terbangun di antara sesama manusia, diperlukan suatu kepekaan sosial yang 

terbangun atas nilai-nilai akhlak yang baik sehingga keberadaan mereka 

menjadi rahmat bagi sesama manusia. Beberapa akhlak yang baik yang dapat 

menjadi perekat bagi sesama manusia dalam sebuah interaksi sosial yang 

sangat masif adalah kejujuran, empati, kesopanan, dan yang lainnya. 

c. Akhlak kepada semua ciptaan Allah swt.  

Akhlak kepada semua ciptaan Allah swt. yang mendudukkan manusia sebagai 

agen dalam penguatan kehidupan makrokosmos. Beberapa tindakan yang dapat 

dilakukan manusia dalam mewujudkan akhlak kepada semua ciptaan Allah 

 
41Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 14-15 

42Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 155 
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swt. di alam semesta tersebut diantaranya adalah menjaga kebersihan 

lingkungan, menjaga kelestarian hutan, membersihkan sungai dari limbah 

pencemaran, dan yang lainnya.  

Sementara itu, Akilah Mahmud mengemukakan bahwa ragam akhlak juga 

dapat dilihat dari berbagai ciri yang melingkupinya yang dalam hal ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

a. Akhlak Rabbani 

Akhlak Rabbani merupakan akhlak yang terbangun atas nilai-nilai yang 

bersifat mutlak sehingga normativitas akhlak Rabbani ini sangat kuat dan tidak 

terikat pada ruang-ruang yang bersifat kondisional dan historis. 

b. Akhlak manusiawi 

Akhlak manusiawi merupakan akhlak yang sejalan dengan fitrah penciptaan 

manusia di muka bumi. Dengan akhlak manusiawi ini, manusia mengarahkan 

segala perilakunya pada pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai 

dengan fitrah penciptaan mereka. 

c. Akhlak universal 

Akhlak universal merupakan akhlak yang berlaku universal sehingga dapat 

dikatakan sebagai nilai yang berlaku kosmopolitan dimana akhlak universal 

tersebut bisa berlaku vertikal serta bisa juga berlaku horizontal. Adapun 

pijakan teologis normatif dalam al-Qur’an yang menggambarkan akhlak 

universal tersebut adalah QS. al-An’am/06:151: 

 

 مِ نْ   اوَْلََدكَُمْ   تَ قْتُ لُوْْٓا   وَلََ   اِحْسَان ا   وَّبِِلْوَالِدَيْنِ   شَيْ   اقُلْ تَ عَالَوْا اتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلََّ تُشْركُِوْا بهِ  
هُمْ   نَ رْزقُُكُمْ   نََْنُ   امِْلََقٍُۗ  هَا  ظَهَرَ   مَا  الْفَوَاحِشَ   تَ قْرَبوُا  وَلََ  اوَاِيَّٰ   حَرَّمَ   الَّتِِْ   الن َّفْسَ   تَ قْتُ لُوا  وَلََ   بَطَنَا   وَمَا  مِن ْ

لِكُمْ  بِِلَْْق ُِۗ  اِلََّ  الل ىُ  ىكُمْ  ذى     تَ عْقِلُوْنَ  لَعَلَّكُمْ  بهِ وَص ى
 

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 

Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan 

Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah 

kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan 

memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu 

mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di 

antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh 
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jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan 

sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan 

kepadamu supaya kamu memahami(nya).43 

 

d. Akhlak keseimbangan 

Akhlak keseimbangan dapat dipahami sebagai akhlak yang melihat bagaimana 

manusia dalam kehidupannya harus mampu menghadirkan keseimbangan dua 

kutub seperti dunia dan akhirat, jasmani dan ruhani, dan yang lainnya. Hal ini 

menekankan bagaimana konsep keseimbangan tersebut dapat terjabarkan di 

atas dimensi akhlak. 

e. Akhlak realistik 

Akhlak realistik merupakan akhlak yang melihat manusa dengan segala potensi 

yang dimilikinya secara realistis. Dalam proses tersebut, manusia memiliki 

kelebihan serta kelemahan sekaligus sehingga realitas tersebut harus disikapi 

secara realistis. Hal ini dapat ditemukan misalnya pada adanya kebolehan 

manusia untuk melakukan sesuatu yang boleh jadi hukum asalnya adalah 

haram dengan alasan darurat.44 

Pembinaan akhlak merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar 

dalam pembangunan suatu bangsa mengingat akhlak merupakan prasyarat dari 

terwujudnya sumber daya manusia pembangunan yang memiliki lebih inovatif 

dalam menangkap segala peluang sekaligus memiliki daya tahan dalam 

menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Dalam konteks ini, pembinan 

akhlak membawa semangat pemberdayaan yang telah diamanahkan konstitusi 

yang dalam hal ini adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan ialah untuk berkembangnya 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berimu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pembinaan akhlak merupakan suatu poin yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia dan perlu untuk mendapatkan perhatian yang besar dalam 

pelaksanaanya. Hal ini yang mendasari bagaimana ketika Benjamin S. Bloom, 
 

43Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 199 
44Akilah Mahmud, Ciri dan Keistimewaan Akhlak dalam Islam, Jurnal Sulesana, Vol. 13 

No. 1 Tahun 2017), h. 32-35  
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sebagaimana dikutip David Krathwol, dalam taksonomi keilmuan yang 

digagasnya mendudukkan akhlak (afektif) sebagai domain ketiga setelah 

pengetahuan (kognitif) serta keterampilan (psikomotorik) yang dalam hal ini 

indikator-indikatornya dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Kemampuan penerimaan yang dapat dipahami sebagai kemampuan untuk 

memperhatikan dan merespon stimulasi yang tepat, juga kemampuan untuk 

menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain. 

b. Kemampuan responsif yang dapat dipahami sebagai kemampuan berpartisipasi 

aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi 

dan mengambil tindakan.  

c. Kemampuan penilaian yang dapat dipahami sebagai kemampuan untuk 

menyatakan mana hal yang baik dan yang kurang baik dari suatu kegiatan atau 

kejadian dan mengekspresikannya ke dalam perilaku. 

d. Kemampuan organisasi yang dapat dipahami sebagai kemampuan untuk lebih 

konsisten dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri, dan menyelesaikan 

konflik yang timbul diantaranya serta mengharmonisasikan berbagai perbedaan 

nilai yang ada dan menyelaraskan berbagai perbedaan. 

e. Kemampuan karakterisasi yang dapat dipahami sebagai kemampuan untuk 

mengembangkan karakter yang imanen dengan keberadaan diri sebagai 

individu. 45 

Syaeful Manan mengemukakan bahwa pembinaan akhlak merupakan 

kebutuhan yang sangat mendasar bagi remaja sebagai generasi muda sekarang ini 

mengingat begitu banyak pengaruh negatif yang sangat rentan menghancurkan 

masa depan mereka secara khusus dan bangsa secara umum. Akhlak mereka harus 

dibina secara maksimal agar dapat membentengi diri mereka dari berbagai 

pengaruh negatif tersebut.46  

Apa yang dikemukakan Syaeful Manan tersebut menunjukkan bagaimana 

urgensi pembinaan akhlak sebagai pilar pembangunan bangsa. Dengan akhlak 

 
45Devita Retno, Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik Menurut Bloom – Perkembangan dan 

Peranan, https://dosenpsikologi.com. (23  Mei 2023) 

46Syaeful Manan, Pembinaan Akhlak melalui Keteladanan dan Pembiasaan, Ta’lim: 

Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 15 No. 1 Tahun 2017), h. 50 
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yang kuat maka akan terbina suatu potensi yang sangat besar dalam pembinaan 

akhlak remaja yang dapat diandalkan ke depannya. Pada dasarnya, penamaan 

pembinaan akhlak tersebut bisa juga dilihat dari berbagai bentuk penamaan lain 

yang pada dasarnya memiliki substansi penamaan yang sama yang dalam hal ini 

adalah pendidikan karakter dan yang lainnya.  

Beberapa indikator dari pembinaan akhlak sebagaimana tergambar dalam 

indikator pendidikan karakter yaitu religius yaitu sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain, jujur yaitu 

perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, toleransi yaitu 

sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya, disiplin yaitu sikap dan 

tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan, kerja keras yaitu sikap dan tindakan yang menunjukkan etos kerja yang 

tinggi dalam berbagai lini kehidupan, kreatif yaitu sikap dan tindakan untuk 

melakukan sesuatu sehingga menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang 

telah dimiliki, mandiri yaitu sikap dan tindakan yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas, demokratis yaitu sikap dan tindakan 

yang memberikan penilaian bahwa apa yang dimilikinya sebagai hak dan 

kewajiban merupakan suatu hal yang juga melekat pada yang orang lain, rasa 

ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

semangat kebangsaan yaitu sikap dan tindakan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya, cinta 

tanah air yaitu sikap dan tindakan yang menunjukkan kebanggaan sebagai warga 

negara Indonesia yang berimplikasi pada perkataan dan perbuatan, menghargai 

prestasi yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain, bersahabat/komunikatif yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain, cinta damai yaitu sikap dan tindakan yang 
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mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain, gemar membaca yaitu 

sikap dan tindakan yang menyediakan waktu untuk membaca, peduli lingkungan 

yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi, peduli sosial yaitu sikap dan tindakan yang 

selalu ingin memberi bantuan pada orang lain yang membutuhkan, serta tanggung 

jawab yaitu sikap dan tindakan yang menyadari akan pelaksanaan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 58-59 
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C. Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian 
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Keberadaan dakwah dalam kehidupan manusia merupakan suatu bagian 

yang imanen dengan visi penciptaan manusia sebagai khalifatullah di muka bumi. 

Penciptaan manusia sebagai makhluk yang mulia lagi dimuliakan telah 

membantah suatu label karakter yang dialamatkan pada manusia sebagai homo 

homini lupus. Dalam label sebagai homo homini lupus tersebut manusia 

digambarkan sebagai srigala bagi manusia yang lainnya. Dengan karakter sebagai 

homo homini lupus, manusia digambarkan memiliki karakter untuk menguasai 

manusia hak-hak manusia yang lainnya meskipun kadang-kadang cara yang 

mereka lakukan adalah cara-cara yang melanggar berbagai etika sosial. Tidak 

heran kemudian ketika label sebagai homo homini lupus tersebut dipasangkan 

dengan label homo homini socius yang berarti manusia adalah teman bagi 

manusia yang lainnya.  

Dalam konteks ini, menarik apa yang dikemukakan Immanuel Kant, 

sebagaimana dikutip H. B. Acton, bahwa manusia dalam kehidupan sosialnya 

harus membangun sebuah kesadaran individu bahwa berbagai sikap dan tindakan 

moral yang diperbuatnya merupakan suatu hal yang memang seharusnya 

diperbuat. Ketika dirinya memperbuat berbagai sikap dan tindakan moral tersebut, 

dirinya sebenarnya telah memberikan suatu kerangka aksiologis bagi dirinya 

sekaligus bagi seluruh komponen masyarakat yang ada di lingkungan sosialnya. 

Manusia dalam perspektif otonomi moral menekankan kesadaran kritis manusia 

bahwa tatanan sosial yang ada dengan seperangkat nilai-nilai moral yang 

mengatur perbuatan manusia menuntut manusia menyesuaikan diri dengan tatanan 

yang telah ada tersebut.48  

Dengan pemahaman bahwa dirinya merupakan bagian dari struktur 

pelapisan sosial maka manusia diharapkan mampu memahami batasan-batasan 

 
48H. B. Acton, Dasar-Dasar Filsafat Moral: Elaborasi terhadap Pemikiran Etika 

Immanuel Kant, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), h. 73 
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yang mengatur relasi sosial antara dirinya dengan orang-orang  yang ada di 

sekitarnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia ketika akan mencari berbagai 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang berdimensi profan-pragmatis, mereka pasti 

akan memiliki keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, 

keinginan-keinginan untuk mendapatkan suatu posisi yang lebih tinggi dalam 

struktur sosial pasti akan tetap ada karena berbagai aspek tersebut merupakan 

suatu hal yang imanen dalam nafsu manusia untuk berkembang tapi yang perlu 

kemudian untuk ditanamkan adalah upaya untuk memposisikan akal sebagai alat 

untuk menetralisir berbagai keinginan yang berdimensi duniawi tersebut untuk 

tidak dilakukan secara vulgar sambil merampas hak-hak orang lain.  

Dalam pembinaan akhlak remaja, relasi konstruktif antara komponen 

jismiyah, nafsiyah, serta ruhiyah saling menguatkan satu sama lain. Posisi 

komponen nafsiyah yang menjadi perantara dari komponen jismiyah dengan 

sifatnya yang sangat konkret dengan komponen ruhiyah dengan sifatnya yang 

sangat abstrak menjadi sangat strategis dimana nafsu, akal, dan kalbu yang 

imanen dalam komponen nafsiyah perlu terus diarahkan untuk mempertahankan 

sisi kemuliaan manusia. Upaya untuk pembinaan akhlak remaja merupakan suatu 

proses internalisasi nilai-nilai akhlak yang terbangun atas mandiri, 

demokratis,rasa ingin tahu,semangat kebangsaan,cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, serta tanggung jawab pada masing-masing komponen 

mulai dari komponen jismiyah, komponen nafsiyah, ataupun komponen ruhiyah.  

Dalam proses tersebut, perbedaan berbagai komponen akan sangat 

menentukan bagaimana metode dakwah yang dapat dilakukan dalam pembinaan 

akhlak remaja. Komponen jismiyah memungkinkan penggunaan sentuhan fisik 

yang bukan menjurus pada kekerasan, komponen nafsiyah dapat dibina akhlaknya 

dengan menyentuh aspek psikis remaja terkait pembinaan akhlak yang diberikan, 
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sementara komponen ruhiyah sangat memungkinkan dibina akhlaknya dengan 

mengasah kekuatan spiritualitas remaja karena pada pada dasarnya kata “spirit” 

yang dalam bahasa Inggris bermakna ruh maka dalam bahasa Arab kata tersebut 

yang ditarik menjadi kata “ruhiyah”. Teori behavioristik sebagai sebuah teori 

yang banyak mengelaborasi relasi konstruktif antara stimulus dan respon dapat 

dijadikan sebagai salah satu kerangka teoritis dalam pelaksanaan penelitian 

dengan tema “Program Bina Remaja  Berakhlak (BIJAK) Kantor Urusan Agama 

di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar”  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan paradigma kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian 

lapangan (field research) dengan menggunakan paradigma kualitatif adalah  

penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu 

obyek di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sesuai permasalahan 

penelitian.1 Senada dengan hal tersebut, Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lainnya, secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.2 Dalam 

penjabarannya, peneliti fokus untuk mengeksplorasi berbagai fenomena yang 

berkaitan dengan bina remaja berakhlak melalui tinjauan metode dakwah dalam 

pembinaan remaja di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.  

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam upaya untuk  memahami program bina remaja berakhlak (BIJAK) 

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, peneliti 

menggunakan berbagai pendekatan sebagai berikut: 

1. Pendekatan teologis normatif.  

Melalui pendekatan teologis normatif, peneliti mengelaborasi beberapa 

ayat al-Qur’an serta hadits yang menjadi magnum opus ajaran Islam untuk 

selanjutnya dijadikan sebagai penguat atas program Bina Remaja 

 

1Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Cet. I: Yogyakarta: UII Press, 

2005), h. 34. 

2Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 

2006), h. 6 
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Berakhlak (BIJAK) Kantor Urusan Agama di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

2. Pendekatan komunikasi.  

Melalui pendekatan komunikasi, peneliti mengkaji berbagai teori-teori 

yang relevan dengan proses komunikasi yang terbangun antar manusia 

baik dalam posisi mereka sebagai komunikator atau sebagai komunikan. 

Pendekatan ini menjadi suatu hal yang penting mengingat dakwah 

merupakan suatu relasi komunikasi yang terbangun antar manusia yang 

sarat dengan penyampaian nilai akhlak yang sedikit banyak akan 

terbangun pada berbagai komponen dalam proses komunikasi tersebut. 

3. Pendekatan pedagogis.  

Melalui pendekatan pedagogis, peneliti mengkaji proses program bina 

remaja berakhlak (BIJAK) yang meniscayakan adanya sebuah proses 

pendidikan yang masif antara mereka yang menjadi subyek dakwah 

(pendakwah) dengan mereka yang menjadi obyek dakwah (remaja) dalam 

pembentukan akhlak mereka agar dapat bertransformasi menjadi remaja 

berakhlak. Termasuk dalam konteks ini adalah dengan melihat metode 

dakwah dalam pembinaan remaja sebagai sebuah bagian dari komponen 

pedagogis, andragogis, ataupun heutagogis. 

4. Pendekatan psikologis.  

Melalui pendekatan psikologis, peneliti mengkaji proses program bina 

remaja berakhlak (BIJAK) sebagai sebuah proses pembinaan remaja yang 

meyentuh aspek-aspek psikis yang memerlukan suatu pendekatan yang 

bersifat abstrak pada wilayah psikis dan bukan hanya semata pendekatan 

yang bersifat konkrit pada wilayah fisik. 
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C.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.3 

Adapun sumber data berdasarkan klasifikasinya, baik primer ataupun sekunder, 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai 

sumber informasi yang ingin dicapai. Data primer dalam penelitian ini adalah data 

yang berkaitan langsung dengan tahapan program kerja Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, metode dakwah 

program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar, serta efektifitas program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar yang diperoleh melalui 

wawancara dan observasi 

2. Sumber Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder 

dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan penelusuran referensi. Metode ini 

diterapkan untuk mengungkap informasi secara mendalam tentang tahapan 

program kerja Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar, metode dakwah program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, serta efektifitas program Bina 

Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar 

Pada hakikatnya, penelitian kualitatif lebih cenderung membahasakan 

istilah “populasi”, sebagaimana disebut oleh Spradley, dengan situasi sosial 

(social situation)  yang meliputi tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas 

(activity) yang berinteraksi secara sinergis.4 Dalam kaitannya dengan penelitian 

ini, yang menjadi tempat (place) adalah Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar,  pelaku (actors) adalah para pihak yang terlibat dalam pembinaan remaja 

 
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Cet. XII; Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.  

4Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 299. 
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berakhlak yang mencakup pihak KUA Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar bekerjasama dengan tri pusat pendidikan yang terdiri atas keluarga (orang 

tua), sekolah (pendidik), dan masyarakat (tokoh masyarakat), serta aktivitas yang 

mencakup pembinaan remaja berakhlak melalui program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Sementara itu, istilah “sampel” dalam penelitian kualitatif lebih ditujukan 

pada pemilihan individu atau kasus tertentu untuk dijadikan fokus penelitian atau 

biasa juga disebut informan.5 Jadi sampel dalam penelitian kualitatif bukan untuk 

tujuan validitas eksternal sehingga pengambilannya sangat fleksibel bahkan bisa 

bertambah atau berubah seiring dengan perkembangan kebutuhan data penelitian. 

Oleh karena itu, penentuan informan pada langkah awal dari penelitian ini 

ditujukan pada 12 informan yang diambil secara proporsional dengan 

menggunakan sampel bertujuan (purposive sampling) yang jumlahnya sewaktu-

waktu dapat bertambah dengan menggunakan sampel bola salju (snowball 

sampling) seiring dengan perkembangan kebutuhan data penelitian. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini 

yakni: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati 

obyek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data 

secara sistematis.6 Instrumen berupa pedoman observasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk menghimpun berbagai macam keterangan (data) yang dilakukan 

dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai  

tahapan program kerja Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, metode dakwah program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, serta efektifitas 

program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten 

 
5Ag. Bambang Setiyadi, Metode penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing: Pendekatan 

Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 46.   

6S.Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.10. 
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Kepulauan SelayarMetode ini juga menjadi media konfirmasi atas data yang 

diperoleh dari informan melalui wawancara sehingga bias informasi dan data 

sedapat mungking dapat diminimalisir 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti 

selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan 

jawaban. Proses komunikasi antara peneliti dan responden tersebut dapat berjalan 

baik jika masing-masing pihak menyadari adanya kepentingan sejalan dari proses 

komunikasi yang dilakukan.7 Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan 

dilakukakan oleh peneliti, yang dimaksud dengan wawancara yaitu metode 

pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan menggunakan pedoman 

wawancara. Metode pengumpulan data dengan wawancara ini ditujukan kepada 

para pihak yang dapat memberikan informasi yang komprehensif dan holistik 

terkait tahapan program kerja Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan 

Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, metode dakwah program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, serta 

efektifitas program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan  metode pengumpulan data dimana peneliti 

mencatat dan mengkaji berbagai dokumen atau arsip yang berhubungan dengan 

tahapan program kerja Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, metode dakwah program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, serta efektifitas 

program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

4. Penelusuran referensi 

Penelusuran referensi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti 

menelusuri dan mempelajari berbagai referensi baik berupa buku, kamus, 

 
7Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Ed.1-

3;Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005), h. 136-137. 
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ensiklopedi, majalah, koran, dan berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan penelitian khususnya tentang tahapan program kerja Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, metode 

dakwah program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar, serta efektifitas program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil dari metode ini kemudian 

dikutip, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Metode pengumpulan data 

dengan penelusuran referensi ini sangat diperlukan dalam menemukan data-data 

dari berbagai referensi yang ada untuk dijadikan data tambahan dalam 

memperkuat data dan hasil penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni 

peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan 

data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus 

mempunyai kemampuan dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu 

penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, karena itu instrumen 

yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi: daftar pertanyaan 

penelitian yang telah dipersiapkan, (pedoman wawancara) laptop, kamera, alat 

perekam, buku catatan dan pulpen. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam mengolah dan menganalisis data, peneliti menggunakan teknik 

descriptive analysis. Descriptive analysis merupakan suatu teknik analisa data, 

dimana penulis mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, 

kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat 

memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.8 Sedangkan menurut Hadari 

Nawawi Descriptive Analysis merupakan langkah-langkah melakukan 

representasi objektif tentang gejala-gejala yang terkait dengan masalah yang 

 
8Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 105. 
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diselidiki.9 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa teknik descriptive 

analysis merupakan suatu teknik analisa data dimana peneliti menguraikan semua 

data yang diperoleh dan kemudian membuat analisa-analisa yang komprehensif 

sehingga memperoleh gambaran yang jelas. 

Dalam implementasi teknik descriptive analysistersebut, peneliti 

mengadopsi teknik pengolahan dan analisis data dari Model Miles dan Huberman, 

sebagaimana digambarkan oleh proses pengolahan dan analisis data dalam 

penelitian dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan yang meliputi 

tahap reduksi data (data reduction) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan dimana 

kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal penelitian hingga 

akhir pengumpulan data, tahap penyajian data (data display)  dimana penyajian 

data yang dimaksud adalah menyajikan data yang sudah direduksi dan 

diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif, serta tahap 

penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verivication) dimana 

peneliti merumuskan kesimpulan dan memverifikasi setelah melakukan tahap 

reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

ditetapkan. Apabila kesimpulan yang ditarik belum mendapatkan bukti-bukti yang 

kuat dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada tahap 

verifikasi, pengumpulan data kembali dilanjutkan.Tapi apabila kesimpulan yang 

ditetapkan sudah didukung oleh data-data yang valid dan akurat sehingga sudah 

mampu menjawab rumusan masalah pada tahap awal, kesimpulan tersebut sudah 

dapat diterima.10 

Di samping teknik analisis data Model Miles dan Huberman tersebut, 

peneliti juga menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:   

1. Mengedit (Editing) 

Mengedit (editing) adalah proses meneliti kembali data-data yang 

diperoleh untuk melihat kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, serta relevansinya 

 
9Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Cet. IX; Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2001), h. 63. 

10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 337-345.  
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dengan data-data lain dengan tujuan semua data tersebut bisa dipergunakan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dibuat.11 Sebagai tahap pertama 

yang peneliti lakukan dalam proses pengolahan data, peneliti memeriksa kembali 

data hasil penelusuran tentang tahapan program kerja Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, metode dakwah 

program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar, serta efektifitas program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahap ini peneliti lakukan untuk 

mengetahui lengkap atau tidaknya data yang telah peneliti kumpulkan serta untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hal-hal yang belum peneliti pahami dari data-data 

tersebut. 

2. Mengklasifikasikan (Classifying) 

Mengklasifikasikan (classifying) adalah mereduksi data yang ada dengan 

cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu 

atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.12 Dalam tahap 

mengklasifikasikan (classifying), data yang peneliti peroleh khususnya yang 

berkaitan dengan tahapan program kerja Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, metode dakwah program Bina 

Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, 

serta efektifitas program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu 

sehingga data tersebut benar-benar memuat permasalahan yang ada. Lebih lanjut 

dalam proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan dan 

berbagai literatur pustaka tersebut berdasarkan rumusan masalah penelitian yang 

telah dibuat. 

3. Menganalisis (Analyzing) 

Menganalisis (analyzing) adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan 

meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan 

 
11Moh.Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 346 

12Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 204 
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sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji. 13  Sesuai 

dengan jenis penelitian, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan 

mempunyai bobot narasi yang memadai. Teknik ini diperlukan sebagai suatu 

metode dalam meneliti suatu obyek atau suatu kondisi dalam rangka mencari 

fakta-fakta untuk diinterpretasikan secara tepat.14 Dalam konteks ini, peneliti 

memaparkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penelusuran peneliti 

terhadap tahapan program kerja Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan 

Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, metode dakwah program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, serta 

efektifitas program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar.. 

4. Menyimpulkan (Concluding) 

Menyimpulkan (concluding) adalah pengambilan kesimpulan dari data-

data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca 

atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.15 Sebagai 

tahap terakhir dari penelitian ini dimana peneliti menemukan jawaban-jawaban 

dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, peneliti membuat 

kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara komprehensif tentang 

tahapan program kerja Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, metode dakwah program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, serta efektifitas 

program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian Keabsahan Data Dalam penelitian ini menggunakan uji 

kredibilitas data sebagai pengujian keabsahan data, hal tersebut dikarenakan uji 

kredibilitas menggunakan aspek nilai kebenaran pada setiap data yang terkumpul. 
 

13Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Malang 

Press, 2008), h. 128 

14Moh.Nazir, Metode Penelitian, h. 63-64 

15Nana Sudjana dan Awal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 28 
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Beberapa cara pengujian kredibilitas terhadap data antara lain dengan melakukan 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, 

diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check.16 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu.17  

Peneliti melakukan pengamatan lapangan yang dilakukan dengan cara 

memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan 

fokus penelitian yaitu program bina remaja berakhlak (BIJAK) Kantor Urusan 

Agama di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya 

mendiskusikanya dengan orang-orang yang dianggap memahami fokus penelitian 

ini. 

 
16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 270 

17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 273. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar 

Kecamatan Buki ditetapkan menjadi kecamatan definitif pada tahun 2007 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang pemekaran 

wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pembentukannya dilakukan dengan 

membagi kecamatan Bontomanai dan Bontomantene. 

Kecamatan Buki terletak 16 kilometer sebelah utara dari pusat ibukota 

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas wilayah adalah 63,13 km2, jumlah 

penduduk 6.579 jiwa berdasarkan data Kcamatan Buki pada tahun 2023. Adapun 

batas kecamatan Buki adalah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan 

Kecamatan Bontomatene; di sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores; di 

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontomanai; dan di sebelah barat 

berbatasan dengan Selat Makassar. Tujuh wilayah desa yang termasuk dalam 

wilayah administratif Kecamatan Buki adalah Desa Buki yang berfungsi sebagai 

ibu kota kecamatan, Bontolempangan, Kohala, Lalangbata, Balang Butung, Buki 

Timur, dan Mekar Indah. 

Kecamatan Buki merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Kepulauan Selayar yang memiliki dinamika kehidupan yang sangat kompleks 

sehingga kehidupan remaja sangat rentan terjatuh pada berbagai bentuk perilaku 

negatif. Adanya sistem pembinaan remaja yang intens sangat diperlukan untuk 

memastikan kehidupan remaja di wilayah ini dapat berada pada jalur yang sejalan 

dengan nilai-nilai Islam sebagai kerangka teologis normatif, nilai-nilai hukum 

sebagai kerangka yuridis normatif, serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai 

kerangka budaya.  
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2. Profil KUA Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Buki terletak di Jalan Poros Buki-

Pamatata. Koordinatnya pada peta adalah sebagai berikut : lintang: 109˚75΄77; 

bujur: -7˚ 24΄ 38. Regulasi pembentukan KUA Kecamatan Buki berdasarkan 

KMA RI Nomor 727 tahun 2016. Amanah sebagai pelaksana tugas kepala KUA 

dilaksanakan oleh Muhammad Usman yang mulai melaksanakan tugas pada 

tanggal 1 Juni 2017 dan beberapa bulan kemudian pada hari Selasa 21 November 

2017 dilantik sebagai Kepala KUA Kecamatan Buki. Adapun status kantor 

menumpang di rumah dinas Camat Buki sebagai kantor sementara yang terletak di 

dalam kompleks kantor Camat Buki Jalan Pendidikan nomor 2 Baruia Desa Buki.  

Pada tahun 2021 KUA Buki mendapatkan bantuan dana SBSN 

Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Buki yang kemudian 

diresmikan secara simbolis di Hotel Mercure Makassar oleh Sekjen Bimas Islam 

Kementerian Agama Republik Indonesia oleh Prof. Dr. H. Nizar Ali, MA. Pada 

tahun 2022 KUA Buki ditunjuk menjadi KUA revitalisasi yang dilaunching oleh 

Dr. H. Zainut Tahuid Sa’adi, M.Si. (Wakil Menteri Agama Republik Indonesia) 

pada tanggal 06 November 2022.  

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tabel 4.1 

Visi, Misi dan Motto KUA Kecamatan Buki 

 

Visi 
Terwujudnya masyarakat Kecamatan Buki yang taat, religius, 

moderat dan berakhlakul karimah 
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Misi 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan berbasis 

digitalisasi. 

2) Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan 

kepenghuluan berbasis teknologi informasi. 

3) Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan Zakat, 

Wakaf, Kemasjidan dan Ibadah sosial. 

4) Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga Sakinah, manasik 

haji dan sertifikasi halal 

5) Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga dan instansi terkait 

dengan seluruh Lembaga keagamaan. 

6) Meningkatkan Kapasitas kelembagaan, program layanan dan 

KUA sebagai pusat layanan keagamaan. 

Motto 
Mengutamakan pelayanan, mengoptimalkan pembinaan, dan ikhlas 

dalam pengabdian 

 

4. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar 

a. Data Kepegawaian 

Tabel 4.2 

Data Kepegawaian 

 

NO NAMA STATUS JABATAN 

1 Muhammad Usman, S.Sos.I PNS Kepala KUA 

2 Andi Bau, A. Ma. PNS Pengadministrasi Umum 

3 Dra. Ummi Nasibah PNS Penyuluh Agama Islam 

FUNGSIONAL 
4 Anggi Anggraini, S.Ag. PNS Penyuluh Agama Islam  

5 Mursalim, SH.I. PPPK Penyuluh Agama Islam  

6 Riska Yunita, S.Pd.I. Non PNS Front Office 

7 Sri Susanti Non PNS Pramu Bakti 

8 Marwan Sabri Non PNS Cleaning Service/ Security 

9 Rusliadi, S.Sos. Non PNS Penyuluh Agama Islam  

10 Saada Samad Non PNS Penyuluh Agama Islam  

11 Melianti, S.Pd.I. Non PNS Penyuluh Agama Islam  

12 Kasmarani, S.Pd. Non PNS Penyuluh Agama Islam  

13 Nirmawati, SE.Sy. Non PNS Penyuluh Agama Islam  

14 Nurhayati, S.Pd. Non PNS Penyuluh Agama Islam  

15 Rismayanti, S.Pd. Non PNS Penyuluh Agama Islam  
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b. Data ketersediaan ruangan 

Tabel 4.3 

Data Ketersediaan Ruangan 

No Nama Ruangan Ketersediaan Kondisi 

1 Balai Nikah / Aula Ada/Belum Ada Baik 

2 Ruangan Kepala KUA Ada/Belum Ada Baik 

3 Ruangan Penghulu Ada/Belum Ada Baik 

4 Ruangan Penyuluh Ada/Belum Ada Baik 

5 Ruangan Staff Ada/Belum Ada Baik 

6 Ruangan Arsip Ada/Belum Ada Baik 

7 Ruangan Pengawas Pendis Ada/Belum Ada - 

8 RuanganTamu Ada/Belum Ada Baik 

9 Ruangan Resepsionis Ada/Belum Ada Baik 

10 Toilet dan Tempat Wudhu Ada/Belum Ada Baik 

11 Mushola / Masjid Ada/Belum Ada Baik 

12 Dapur / Pantry Ada/Belum Ada Baik 

13 Ruangan Komputer Ada/Belum Ada Baik 

14 Teras Ada/Belum Ada Baik 

15 Area Parkir Ada/Belum Ada Baik 

 

c.  Data sarana 

Tabel 4.4 

Daftar Sarana 

No Nama Sarana Jumlah Kondisi 

1 PC Komputer 3 Baik 

2 Laptop 3 Baik 

3 Printer  3 Baik 

4 Scanner 1 Baik 

5 Meja 12 Baik 

6 Kursi 37 Baik 

7 LemariArsip 1 Baik 

8 DayaListrik 900 Watt Baik 

11 Air Bersih/PAM Ada/Tidak Ada Baik 
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Berdasarkan hasil dari temuan peneliti saat melakukan penelitian di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melalui observasi, 

wawancara, dan studi dokumen, ditemukan bahwa program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) Kantor Urusan Agama di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar merupakan program kegiatan yang dilakukan oleh KUA 

Kecamatan Buki dalam penguatan akhlak remaja yang pada dasarnya merupakan 

suatu potensi yang telah tertanam dalam diri setiap remaja sebagai manusia 

sehingga hal ini kemudian yang menginisiasi penamaannya menjadi Bina Remaja 

Berakhlak atau disingkat dengan sebutan BIJAK. Program tersebut mulai 

dilaksanakan sejak tahun 2019 tetapi baru di diresmikan penerapannya bersamaan 

dengan launching revitalisasi KUA di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar oleh Dr. H. Zainut Tahuid Sa’adi, M.Si. (Wakil Menteri Agama Republik 

Indonesia) pada tanggal 06 November 2022.  

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar 

menyampaikan pentingnya menjaga remaja dari berbagai bentuk perilaku-perilaku 

negatif yang terus berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern. 

Remaja merupakan aset keberlanjutan pembangunan bangsa kedepannya sehingga 

remaja yang berakhlak akan menjadi suatu harapan yang sangat potensial dalam 

mendukung pembangunan bangsa ke depannya.1 Remaja merupakan generasi 

penerus bangsa yang sedang dalam masa pembentukan karakter yang sangat 

penting, remaja dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, baik dari teman 

sebaya, keluarga, maupun media sosial. Jika mereka dibekali dengan pendidikan, 

nilai-nilai positif, dan keterampilan yang tepat, mereka dapat menjadi kekuatan 

utama dalam memajukan negara, sehingga sangat penting untuk memberikan 

arahan yang positif agar mereka dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang 

baik. Mengajarkan remaja tentang risiko dan konsekuensi dari perilaku negatif 

seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perilaku seksual yang 

menyimpang, pergaulan bebas, kekerasan, dan lainnya, adalah langkah penting 

untuk mencegah dampak negatif yang dapat merusak masa depan mereka. 

 

1Nur Aswar Badulu, Dokumentasi Launching Bina Remaja Berakhlak dan Revitalisasi 

KUA di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar pada 06 Nopember 2022.  
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Hadirnya program Bina Remaja Berakhlak (Bijak) merupakan suatu terobosan 

yang perlu untuk diapresiasi dan didukung oleh semua pihak.  

Berikut adalah uraian dari hasil temuan yang peneliti dapatkan selama 

melaksanakan penelitian mengenai program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) 

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. 

B. Tahapan Pelaksanaan Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar 

Remaja merupakan kondisi atau fase seseorang dalam mengalami 

perkembangan yang kompleks yang memungkinkan remaja merasakan berbagai 

tantangan dan perubahan yang signifikan, diantaranya perubahan fisik, kondisi 

emosional yang belum stabil, pergaulan dan hubungan sosial yang semakin 

meluas, dan proses pembentukan kepribadian yang biasa di maknai sebagai proses 

mencari jati diri. Pembinaan terhadap remaja dalam fase ini tentu memerlukan 

pendekatan yang holistik, yang perlu adanya dukungan dan keterlibatan aktif dari 

berbagai pihak seperti keluarga, lingkungan sekolah, kondisi sosial 

kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan. Pemahaman yang secara mendalam 

terhadap tantangan dan kebutuhan remaja memungkinkan membantu menciptakan 

lingkungan yang bisa menjadi pendukung pertumbuhan dan perkembangan positif 

para remaja. 

Sehingga dalam merespon kondisi tersebut, digagaslah kegiatan oleh KUA 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberi nama bina remaja 

berakhlak yang disingkat dengan sebutan bijak. Program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) bertujuan untuk menguatkan akhlak remaja, sehingga remaja memiliki 

nilai-nilai karakter dalam dirinya yaitu mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau 

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

tanggung jawab para remaja yang ada di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

 Dalam penerapan kegiatan tersebut, Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) ini 

dimotori oleh para pihak KUA Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar 

sebagai wadah sosial dimana akhlak remaja terbentuk dalam kehidupan sehari-

hari. Diharapkan dengan kehadiran program bina remaja berakhlak (BIJAK) di 
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kecamatan Buki yang tersebar di beberapa wilayah desa, di sekolah dan di KUA 

telah membawa harapan baru dalam meningkatkan akhlak remaja. 

 Adapun tahapan pelaksanaan Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar adalah: 

a. Membentuk kelompok remaja 

Model pembentukan kelompok remaja ini dilakukan sebagai bagian dari 

tahapan pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak dengan membentuk 

kelompok-kelompok kecil remaja yang terdiri atas 10 sampai 20 orang setiap 

kelompok untuk selanjutnya didampingi oleh penyuluh dalam penguatan Bina 

Remaja Berakhlak (BIJAK). Menyikapi pembentukan kelompok remaja ini, 

Firdaus mengemukakan bahwa pengelompokan remaja merupakan bagian dari 

upaya untuk mempermudah kontrol dan koordinasi dalam pembinaan mereka.2 

Hal yang senada juga dikemukakan Saada Samad bahwa pengelompokan remaja 

yang mengikuti program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) dilakukan untuk 

memudahkan pembinaan remaja secara terkontrol dari waktu ke waktu. Dengan 

adanya pengelompokan ini, masing-masing penyuluh agama Islam dari pihak 

KUA, baik penyuluh agama Islam fungsional PNS dan Non PNS, dapat fokus 

pada kelompok yang diserahkan kepadanya untuk selanjutnya dipertanggung 

jawabkan pada pengelola program ataupun pimpinan.3 

Bentuk pengelompokan remaja dalam program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma sosial umat 

Islam yang dikatakan sebagai bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. 

Paradigma ini, pada gilirannya, mendorong semua pihak dalam kelompok untuk 

dapat saling menguatkan satu sama lain. Hal ini diperkuat dari pernyataan 

Rismayanti bahwa pengelompokan remaja dalam program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) sangat efektif untuk melakukan pembinaan remaja di 

 
2Firdaus (42 tahun), Kepala Sekolah SMA 8 Buki, Wawancara, Ruang Guru SMA 8 Buki 

pada 20 Oktober 2023. 

3Saada Samad (48 Tahun), Pendakwah Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Ruang KUA pada 12 November 2023. 
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dalamnya. Dalam proses tersebut, semua pihak dapat saling mengisi satu sama 

lain khususnya pada remaja yang berada pada kelompok yang sama.4 

Membentuk kelompok-kelompok kecil dalam pembinaan remaja memiliki 

beberapa manfaat yang sangat penting. Kelompok kecil memberikan platform 

bagi remaja untuk merasa didukung secara emosional dan sosial. Mereka dapat 

berbagi pengalaman, kekhawatiran, dan pencapaian mereka, yang membantu 

membangun rasa kepercayaan diri dan koneksi yang kuat. Melalui kelompok 

kecil, remaja dapat belajar dari satu sama lain. Diskusi, tukar pikiran, dan kerja 

sama dalam menyelesaikan masalah dapat meningkatkan pemahaman mereka 

tentang berbagai perspektif dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. 

Kelompok kecil dapat menjadi tempat yang aman bagi remaja untuk 

bereksperimen dengan ide-ide baru, memperluas minat mereka, dan 

mengembangkan minat baru.  

Dalam kelompok kecil yang terpimpin dengan baik, dapat membantu para 

remaja dalam pengembangan kepribadian dan pertumbuhan pribadi mereka. 

Remaja dapat mendapatkan bimbingan dari pemimpin kelompok atau orang 

dewasa dalam hal ini penyuluh agama Islam yang bertanggung jawab serta 

diberikan tugas mendampingi para remaja. Ini penting untuk memastikan mereka 

tetap dalam lingkungan yang aman dan positif. Membentuk kelompok kecil dalam 

pembinaan remaja bukan hanya tentang memfasilitasi interaksi sosial, tetapi juga 

tentang membentuk fondasi yang kuat bagi perkembangan mereka secara holistik, 

sehingga dengan demikian masing-masing penyuluh agama Islam dari pihak KUA 

dapat mendampingi dan memberikan pembinaan kepada para remaja secara 

maksimal. 

Berikut informasi terkait dengan data yang peneliti dapatkan mengenai 

kelompok remaja yang dibentuk dalam program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) 

di beberapa desa di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar : 

 

 

 
4Rismayanti (24 Tahun), Pendakwah Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Ruang KUA pada 6 November 2023 
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Tabel 4.5 

NO 
NAMA 

DESA 

NAMA  

KELOMPOK 

TAHUN 

BERDIRI 

PENANGGUNG 

JAWAB 
MATERI 

1 
Mekar  

Indah 

Remaja Masjid 

Cerdas Mulia 

3 April 

2019 
- Saada Samad 

1. Tahsin 

2. Aqidah 

3. Ibadah 

4. Akhlak 

2 
Bonto 

lempangan 

Remaja Mesjid 

Annisa 

Tahun 

2022 
- Kasmarani, S.Pd. 

1 Tahsin 

2 Aqidah 

3 Ibadah 

4 Akhlak 

3 Lalangbata 

- Remaja Masjid 

Nurul Yaqin 
 

- Remaja Masjid 

Nurul Jihad 

- Tahun 

2021 
 

- Tahun 

2022 

- Rismayanti, S.Pd. 

1. Tahsin 

2. Aqidah 

3. Ibadah 

4. Akhlak 

4 Desa Buki 
Remaja  

SMA 8 Buki 

Tahun 

2022 

Anggi Anggraini, 

S.Ag. 

1. Tahsin 

2. Aqidah 

3. Ibadah 

4. Akhlak 

5 Desa Buki 
Remaja 

Pa’se’reang 

Tahun 

2021 

Dra. Ummi 

Nasibah 

1. Tahsin 

2. Aqidah 

3. Ibadah 

4. Akhlak 

Sumber: Lokasi Pelaksanaan Bina Remaja Berakhlak 

b. Pembinaan tahsin al-Qur’an 

Keberadaan al-Qur’an sebagai magnum opus ajaran Islam memiliki peran 

strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai akhlak yang banyak terkandung 

dalam al-Qur’an itu sendiri. Dalam kerangka proseduralnya, kemampuan untuk 

membaca al-Qur’an dengan baik sesuai dengan pengucapan yang baik dan benar 

berikut hukum tajwid yang imanen dalam etika membaca al-Qur’an merupakan 

suatu langkah awal yang harus dilakukan yang dalam hal ini biasa dikatakan 

dengan tahsin al-Qur’an.  

Tahsin al-Qur'an adalah proses untuk membaca al-Qur'an dengan baik dan 

benar. Pembinaan tahsin al-Qur’an ini sangat penting dilakukan dalam konteks 

keagamaan dan spiritualitas, serta dalam penghormatan terhadap al-Qur'an 

sebagai kitab suci umat Islam. Dengan membaca al-Qur'an secara benar, tradisi 

lisan yang telah berlangsung selama berabad-abad tetap terjaga. Melalui kegiatan 
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Tahsin al-Qur’an diharapkan generasi saat ini menjaga keaslian teks al-Qur'an 

untuk generasi mendatang. Membaca al-Qur'an dengan baik membantu seseorang 

memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya dengan lebih baik. 

Pembacaan al-Qur’an yang tepat dan tajwid yang benar membantu dalam 

pemahaman dan penghayatan isinya. Tahsin al-Qur’an memungkinkan seseorang 

untuk membentuk koneksi yang lebih dalam secara spiritual dengan al-Qur'an. 

Membaca dengan baik dan benar dapat meningkatkan rasa khusyuk saat membaca 

al-Qur'an. 

Dalam menggambarkan bagaimana pembinaan tahsin al-Qur’an dalam 

Bina Remaja Berakhlak (Bijak) yang melibatkan kerjasama sekolah dan pengurus 

masjid, Basrum mengemukakan bahwa ada sebuah fenomena yang cukup 

menyedihkan dewasa ini dimana banyak anak, remaja, atau bahkan orang dewasa 

yang tidak bisa membaca al-Qur’an. Fenomena ini dikatakan sebagai suatu hal 

yang menyedihkan mengingat keberadaan al-Qur’an merupakan kitab suci agama 

Islam yang seharusnya bisa dibaca oleh setiap umat Islam.5 Apa yang 

dikemukakan Basrum tersebut menunjukkan bagaimana pentingnya untuk 

melibatkan banyak pihak dalam tahapan pelaksanaan program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) dengan menggunakan pendekatan yang basis pada relasi 

triadik dari tri pusat pendidikan yang dalam hal ini adalah keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Hal tersebut dapat ditemukan dalam program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dalam 

pelaksanaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari relasi triadik dari 

tri pusat pendidikan yang dalam hal ini adalah keluarga, sekolah dan masyarakat 

tersebut. Relasi triadik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran 

yang sangat penting dalam pembinaan remaja. Ketiga entitas ini saling terkait dan 

saling memengaruhi dalam membentuk karakter, nilai-nilai, pengetahuan, dan 

 
5Basrum (48 tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, 

Wawancara, Rumah Warga pada 15 Nopember 2023. 
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keterampilan remaja. Keluarga merupakan lingkungan pertama di mana remaja 

tumbuh dan berkembang.  

Keluarga memberikan dasar bagi nilai-nilai, kepercayaan, dan perilaku 

yang menjadi landasan penting bagi remaja. Di lingkungan ini, remaja belajar 

mengenai nilai-nilai moral, etika, dan interaksi sosial. Peran keluarga sangat vital 

dalam membentuk kepribadian remaja, memberikan dukungan emosional, dan 

menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sekolah adalah tempat di 

mana remaja menghabiskan banyak waktu. Selain mendapatkan pengetahuan 

akademis, sekolah juga berperan dalam membentuk karakter, keterampilan sosial, 

dan kemandirian. Guru dan lingkungan sekolah memainkan peran penting dalam 

membimbing remaja, tidak hanya dalam hal pendidikan formal, tetapi juga dalam 

membentuk sikap, nilai-nilai, dan kepemimpinan.  

Masyarakat yang melingkupi remaja memiliki pengaruh yang besar dalam 

pembentukan identitas dan pandangan dunia mereka. Nilai-nilai budaya, norma 

sosial, dan pengalaman dalam berinteraksi dengan masyarakat mempengaruhi 

perkembangan remaja. Lingkungan sosial, teman sebaya, organisasi keagamaan, 

kegiatan sosial, dan media merupakan bagian dari masyarakat yang berperan 

dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku remaja. Ketiga entitas ini saling 

berinteraksi dalam membentuk remaja. Ketika keluarga, sekolah, dan masyarakat 

bekerja sama secara sinergis, mereka dapat memberikan pengaruh yang positif 

dan kuat dalam pembinaan remaja. Komunikasi terbuka dan kolaborasi di antara 

ketiga entitas ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung 

perkembangan yang seimbang bagi remaja. Kolaborasi ini dapat mencakup 

program pendidikan dalam program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) yang 

terintegrasi, dukungan psikososial yang holistik, dan pembentukan karakter yang 

kokoh sehingga terwujud remaja-remaja berakhlak yang mencintai dan menguasai 

al-Qur’an. 
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Hadirnya program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) dalam mengakselerasi 

kecintaan dan penguasaan remaja terhadap al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam 

merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi berbagai fenomena kehidupan 

remaja dalam dunia modern yang banyak terpisah jarak dengan nilai-nilai           

al-Qur’an. Menyikapi hal tersebut, Perubahan gaya hidup modern membuat waktu 

untuk belajar agama, termasuk membaca al-Qur'an, menjadi terbatas. Remaja 

mungkin lebih terpaku pada aktivitas lain yang memakan waktu dan energi. 

Sistem pendidikan formal dalam beberapa kasus tidak memberikan prioritas yang 

cukup pada pendidikan agama, termasuk pengajaran membaca al-Qur'an. Hal ini 

dapat mengakibatkan kurangnya penekanan pada kemampuan membaca al-Qur'an 

di antara remaja.  

Di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan atau daerah yang 

kurang berkembang, akses terhadap guru yang memadai untuk mengajarkan 

membaca al-Qur'an mungkin terbatas. Beberapa remaja mungkin kehilangan 

minat dalam mempelajari agama khususnya membaca al-Qur’an secara mendalam 

karena berbagai alasan, seperti ketiadaan dorongan dari lingkungan sekitar atau 

kurangnya pengalaman yang membangkitkan minat mereka. Mengatasi fenomena 

ini memerlukan pendekatan yang holistik. Memberikan pendidikan agama yang 

baik dan memprioritaskan pembelajaran al-Qur'an sejak dini, menciptakan 

lingkungan yang mendukung, dan menyediakan akses terhadap sumber daya yang 

memadai bisa menjadi langkah awal dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, 

penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membaca al-Qur'an di 

antara remaja dan membangun motivasi yang kuat bagi mereka untuk belajar. 

Dalam pelaksanaan tahsin al-Qur’an tersebut, ada aktivitas tambahan yang 

dilakukan sebagaimana digambarkan Kasmarani yang dalam hal ini remaja 

diarahkan untuk menghafal al-Qur’an khususnya pada juz 30 yang tentunya 
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hafalan tersebut sangat dibutuhkan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah swt, 

khususnya ketika melaksanakan shalat.6           

 Dalam rangka mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan 

Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) yang digagas oleh pihak KUA ini, 

khususnya dalam pembinaan tahsin Al-Qur’an, dalam pelaksanaannya melibatkan 

para penyuluh agama Islam fungsional PNS dan Non PNS dari KUA yang 

kompeten. Hal tersebut disampaikan oleh narasumber dalam wawancaranya: 

Dalam menyukseskan tahapan pelaksanaan kegiatan program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki ini, kami dari KUA mengutus para 

penyuluh Agama Islam yang memiliki kompetensi dalam kegiatan 

pembinaan remaja, serta berkompeten dalam proses persiapan dan 

pelaksanaan kegiatan pembinaan secara langsung di beberapa tempat yang 

sudah dijadwalkan oleh masing-masing penanggung jawab.7 

Untuk memastikan bahwa para penyuluh Agama Islam yang diberikan 

mandat untuk memberikan pembinaan dapat sejalan dengan kompetensi yang 

diharapkan, pihak KUA Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar telah 

dibekali dengan seperangkat kompetensi yang dalam hal ini adalah Kompetensi 

Personal, yaitu kapasitas pribadi yang meliputi : kesadaran diri, pengaturan diri, 

motivasi, empati dan keterampilan sosial. Kompetensi personal ini mutlak 

dimiliki setiap penyuluh agar dapat diterima oleh Masyarakat pada umumnya dan 

kelompok binaan/ sasaran pada khususnya. Kompetensi Substanstif, yaitu 

kemampuan untuk menguasai materi penyuluhan, filosofi, tujuan umum dan 

khusus materi yang disampaikan. Kompetensi metodologis, yaitu kemampuan 

menguasai berbagai metode pembelajaran, khususnya metode yang relevan untuk 

pembelajaran kelompok binaan/ sasaran. Kompetensi Administratif, yaitu 

penguasaan keterampilan berbagai administrasi penyuluhan yang dibutuhkan; 

 
6Kasmarani (33 Tahun), Pendakwah KUA Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Ruang KUA pada 6 November 2023 

7Ummi Nasibah (56 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 6 November 2023. 
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seperti pembuatan Rencana Kerja Tahunan, rencana kerja operasional, Menyusun 

desain dan naskah penyuluhan, membuat laporan dan sebagainya. Dengan semua 

kompetensi yang dimiliki tersebut, maka kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh 

penyuluh agama Islam dalam program Bina Remaja Berakhklak (BIJAK) dapat 

terlaksana dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hal tersebut 

diperkuat dari data yang peneliti dapatkan di lapangan terkait para penyuluh 

Agama Islam yang diutus dalam menyukseskan program tersebut. Diantara orang-

orang yang diutus adalah sebagai berikut: 

Tabel. 4.6 

Daftar Tim KUA 

No. Nama Jabatan/Status 

1. Muhammad Usman, S.Sos.I Kepala KUA 

2. Dra. Ummi Nasibah Penyuluh Agama Islam Fungsional 

3. Anggi Angraini, S.Ag. Penyuluh Agama Islam Fungsional 

4. Mursalim, S.HI. Penyuluh Agama Islam Fungsional 

5. Saada Samad Penyuluh Agama Islam Non PNS 

6. Kasmarani, S.Pd. Penyuluh Agama Islam Non PNS 

7. Rismayanti, S.Pd. Penyuluh Agama Islam Non PNS 

8. Rusliadi, S.Sos. Penyuluh Agama Islam Non PNS 

9. Melianti, S.Pd.I Penyuluh Agama Islam Non PNS 

10. Nurhayati, S.Pd.I Penyuluh Agama Islam Non PNS 

11. Nirmawati, SE.,Sy. Penyuluh Agama Islam Non PNS 

Sumber: Susunan Tim KUA Bina Remaja Berakhlak 

Penugasan bagi para penyuluh untuk terlibat aktif dalam program Bina 

Remaja Berakhlak (BIJAK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas 

pokok dan fungsi mereka sebagai pion terdepan dalam penyuluhan nilai-nilai 

kehidupan yang sejalan dengan ajaran Islam termasuk bagaimana mewujudkan 

remaja berakhlak. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Ummi Nasibah 
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bahwa keikutsertaan para penyuluh agama Islam dalam program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari tugas 

pokok dan fungsi yang diemban sebagai abdi negara. Penyuluh agama Islam 

memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pendidikan agama Islam 

kepada masyarakat, baik dalam bentuk pengajaran di masjid, lembaga pendidikan 

agama, maupun melalui kegiatan penyuluhan di masyarakat. Mereka bertugas 

memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, mengenai akidah, 

ibadah, akhlak, dan hukum-hukum agama. Memberikan bimbingan dan konseling 

kepada individu atau kelompok dalam konteks agama Islam. Ini bisa mencakup 

memberikan nasihat keagamaan, menangani masalah spiritual, membantu dalam 

memecahkan masalah moral, dan memberikan dukungan dalam menjalani 

kehidupan beragama. Membantu dalam pengembangan masyarakat dengan 

memberikan nasehat agama yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, 

dan budaya sesuai dengan nilai-nilai Islam.8 

Dalam upaya memaksimalkan peran penyuluh agama islam fungsional dan 

non PNS dalam pembinaan remaja di Kecamatan Buki, maka kegiatan Program 

Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) telah dilaksanakan secara rutin di beberapa 

tempat di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Berikut informasi 

terkait data lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) yang dilaksanakan di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar: 

 

 

 

 

 
8Ummi Nasibah (56 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 6 November 2023. 
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Tabel 4.7 

NO NAMA DESA 
NAMA  

KELOMPOK 
TEMPAT PELAKSANAAN 

1 
Mekar  

Indah 

Remaja Masjid 

Cerdas Mulia 

- Mardekaya 

Dusun Bansiang 
 

- Mardekayya 

Dusun Alasa 

1 kali sebulan 

 
 

1 kali sebulan 

2 
Bonto 

lempangan 

Remaja Mesjid 

Annisa 

- Dusun Tanabau 
 

- Tanabau Timur 

1 kali Sepekan 
 

1 kali Sepekan 

3 Lalangbata 

- Remaja Masjid 

Nurul Yaqin 

- Remaja Masjid 

Nurul Jihad 

Masjid Nurul 

Yaqin Silolo 
1 kali sebulan 

4 Desa Buki 
Remaja  

SMA 8 Buki 
SMA 8 Buki 2 Kali Sebulan 

5 Desa Buki 
Remaja 

Pa’se’reang 
KUA Buki 1 Kali Sebulan 

Sumber: Lokasi Pelaksanaan Bina Remaja Berakhlak 

Tahapan pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) 

khususnya dalam tahapan pembinaan tahsin al-Qur’an dilaksanakan melalui 

bekerjasama dengan sekolah dan pengurus masjid. Adapun program pembinaan 

khususnya pembinaan Tahsin al-Qur’an yang dilaksanakan oleh pihak KUA dan 

bekerjasama dengan SMA 8 Buki memungkinkan intensitas pembinaan tersebut 

lebih komprehensif. Hal tersebut dikarenakan adanya kesesuaian dari program-

program yang diterapkan di sekolah. Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber: 

Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) ini sejalan dengan program 

yang ada di SMA  8 Buki. Dapat dilihat dari beberapa program yang ada, 

diantaranya; 1) literasi al-Qur’an. 2) penambahan waktu pelajaran agama. 

3) program wajib hafal juz 30, 4) Program membaca al-Qur’an dengan 

tajwid dan lancar. 5) program sekolah wajib bersih, siswa bebas narkoba, 

siswa sopan santun dan disiplin.9 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pihak sekolah sebagai stakeholder 

pembina dan pengajar peserta didik sudah ikut berkontribusi aktif mengarahkan 

 
9Firdaus (42 tahun), Kepala Sekolah SMA 8 Buki, Wawancara, Ruang Guru SMA 8 Buki 

pada 20 Oktober 2023. 
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remaja yang dalam hal ini peserta didik ke arah yang positif melalui program-

program sekolah. 

Hal tersebut tentu sejalan dengan konsep berakhlak yang ada dalam ajaran 

Islam. Hal tersebut mencakup penanaman nilai-nilai moral yang meliputi 

kejujuran, kesabaran dan penanam cinta dan kasih sayang dalam hubungan 

vertikal dengan Allah maupun hubungan secara horizontal dengan sesama 

makhluk yang memiliki cakupan yang sangat luas. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan tahsin al-Qur’an 

adalah tahapan kegiatan yang paling sering dilaksanakan pada program bina 

remaja berakhlak (BIJAK). Hal tersebut dikarenakan tingkat pemahaman remaja 

yang masih sangat minim mengenai pembelajaran ilmu tajwid, demikian pula 

program tahsin al-Qur’an adalah upaya mendukung program pemerintah daerah 

yang  mengeluarkan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 

tahun 2007 tentang Pendidikan al-Qur’an, dan program Kementerian Agama 

Kabupaten kepulauan Selayar yang mengcanangkan kegiatan literasi al-Qur’an 

yang bertujuan menumbuhkan kesadaran membaca, mempelajari al-Qur’an 

sebagai pedoman hidup.  

Berdasarkan kemampuan remaja yang berbeda-beda, maka pembelajaran 

Tahsin al-Qur’an dilakukan dengan menyesuaikan tingkat kemampuan bacaan   

al-Qur’an masing-masing remaja, guna memperoleh hasil yang maksimal. Sebab, 

hanya dengan kemampuan memahami kaidah-kaidah tajwid secara teori akan 

dapat memahami dan memperaktekkan cara membaca al-Qur’an yang benar 

sesuai kaidah. Hal tersebut disampaikan oleh narasumber dalam wawancaranya:. 

Kegiatan Tahsin al-qur’an pada program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) 

di Kecamatan Buki, kami lakukan dengan menyesuaikan tingkat 

kemampuan masing-masing remaja dalam membaca al-Qur’an. Demikian 

pula diawali dengan memberikan pemahaman secara teori kepada remaja, 
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sehingga memudahkan mereka memperaktekkan cara membaca al-Qur’an 

yang benar sesuai kaidah.10 

Kemudian Rismayanti menambahkan: 

Pembinaan Tahsin al-qur’an yang kami lakukan selama ini hasilnya 

terlihat sangat menggembirakan, terbukti remaja yang awalnya tidak dapat 

membaca al-Qur’an sesuai kaidah tajwid akhirnya dapat memahami dan 

memperaktekkan cara membaca al-Qur’an yang benar sesuai kaidah, 

tentunya karena pembinaan dilakukan dengan menyesuaikan tingkat 

kemampuan masing-masing remaja dengan terlebih dahulu memberikan 

pemahaman secara teori sehingga memudahkan mereka dalam  

memperaktekkan cara membaca al-Qur’an yang benar sesuai kaidah.11 

Pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam proses 

pembinaan Tahsin al-qur’an pada tahapan program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil 

menumbuhkan kesadaran remaja dalam membaca, mempelajari al-Qur’an. 

Keberhasilan ini merupakan upaya mendukung program pemerintah daerah 

tentang Pendidikan al-Qur’an dan program Kementerian Agama Kabupaten 

kepulauan Selayar yang mencanangkan kegiatan literasi al-Qur’an. 

c. Melakukan Pembinaan Keagamaan 

Selanjutnya tahapan pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) adalah dengan memberikan pembinaan keagamaan yang bertujuan agar 

dapat menambah wawasan keagaman remaja yang kemudian diharapkan mampu 

mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik, dapat mengaktifkan dan 

menghidupkan suasana masjid yang ada di daerah masing-masing. Sehingga 

apabila remaja telah berperan aktif dalam menghidupkan suasana masjid melalui 

program-program yang Islami, maka remaja tersebut akan tumbuh menjadi 

pribadi yang religius dan berakhlakul karimah. Program Kegiatan Bina Remaja 

 
10Ummi Nasibah (56 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 6 November 2023. 

11Rismayanti (24 Tahun), Pendakwah Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Ruang KUA pada 6 November 2023 
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Berakhlak (BIJAK) yang dilaksanakan dengan materi-materi keagamaan 

menggunakan metode yang menyesuaikan kebutuhan dan situasi yang ada di 

lingkungan tersebut. Hal ini tentu dengan melihat sejauhmana tingkat potensi 

penguasaan materi oleh remaja. Mereka yang diharapkan untuk dapat memimpin 

shalat maka tentu akan berbeda dengan mereka yang hanya sekedar untuk bisa 

menjadi makmum. 

 Program yang dilakukan oleh pihak KUA memiliki peranan sebagai agen 

pembentuk karakter remaja melalui pengajaran nilai-nilai Islam, pemahaman 

agama secara menyeluruh serta memberikan contoh teladan yang positif melalui 

program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) yang bersifat interaktif.  Menyikapi hal 

tersebut, Kasmarani mengemukakan bahwa melalui pengajaran nilai-nilai Islam, 

remaja dipersiapkan untuk memahami prinsip-prinsip moral dan etika yang 

diajarkan dalam agama. Ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, 

tolong-menolong, rasa empati, dan tanggung jawab. Memberikan pemahaman 

yang mendalam tentang ajaran agama Islam, bukan hanya sebatas ritual atau 

ibadah, tetapi juga dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini membantu remaja 

memahami relevansi agama dalam setiap aspek kehidupan mereka. Pihak KUA 

yang bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Bina 

Remaja Berakhlak (BIJAK) selalu berupaya menjadi contoh teladan yang positif. 

Dengan perilaku, tindakan, dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, mereka 

menginspirasi remaja untuk mengikuti jejak yang baik.12 

Materi-materi pembinaan keagamaan yang diajarkan pada program bina 

remaja berakhlak (BIJAK) mengacu pada materi pokok Islam, yakni Aqidah, 

Ibadah dan Akhlak. Adapun penyampaian materi tersebut menyesuaikan dengan 

situasi dan kondisi serta kebutuhan remaja yang menjadi peserta. Materi-materi 

 

12Kasmarani (33 Tahun), Pendakwah KUA Program Bina Remaja Berakhlak, 

Wawancara, Ruang KUA pada 6 November 2023. 
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yang diajarkan kepada peserta beragam mulai dari taharah, tatacara berwudhu, 

bertayammum, shalat, MC, ceramah, dan lain sebagainya, terutama ketika 

menyaksikan pengetahuan remaja mengenai hal tersebut sangat terbatas. 

Demikian pula ketika mendekati bulan suci Ramadhan maka materi yang 

disampaikan berkaitan dengan amaliah Ramadhan, demikian selanjutnya. Adapun 

Materi-materi yang bersifat fardu kifayah dan yang pada umumnya dilakukan oleh 

orang dewasa belum maksimal diajarkan, tetapi hanya disampaikan secara umum, 

misalnya mengkafani dan menguburkan jenazah, khutbah idul fitri dan idul Adha, 

ibadah qurban, haji dan lain sebagainya. 

Dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal, maka praktek ibadah 

yang telah diajarkan tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi 

remaja. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh narasumber Rismayanti: 

Remaja yang mengikuti program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK), kami 

berikan tugas praktek. Khususnya di bulan suci Ramadhan kami tampilkan 

mereka secara bergiliran untuk menjadi MC, pembaca ayat suci al-Qur’an 

dan mengisi ceramah singkat di masjid sebelum tarawih.13 

 Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) yang dilaksanakan oleh pihak 

KUA Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar baik di masjid-masjid, di 

SMA 8 Buki, di KUA sangat direspon baik oleh pihak remaja dan masyarakat 

setempat. Hal tersebut didasari dari pernyataan salah seorang narasumber yang 

bernama Basrum: 

Tanggapan masyarakat dalam proses penanaman nilai-nilai keagamaan 

sangat baik dan positif. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa hal 

seperti ini sangat penting didapatkan oleh remaja, agar karakter dan nilai 

moral para remaja bisa terbentuk secara baik dan posisitf. Sehingga 

memungkinkan dalam kehidupan anak-anaknya yang masih masa remaja 

bisa membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat dan baik 

dalam kehidupannya.14 

 
13Rismayanti (24 Tahun), Pendakwah Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Ruang KUA pada 6 November 2023 

14Basrum (48 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, 

Wawancara, Rumah Warga pada 15 Nopember 2023. 



77 

 

 

Masa remaja bagi para orang tua terkadang menjadi fase yang sangat 

mengkhawatirkan. hal tersebut dikarenakan pergaulan remaja hari ini tidak bisa 

dikontrol secara intens dan bebas oleh orang tuanya. Sehingga salah seorang 

masyarakat yang bernama Kasman memberikan tanggapannya dalam 

wawancaranya: 

Kami sebagai masyarakat dan orang tua merasa bersyukur adanya program 

yang positif khususnya bagi remaja di lingkungan kami. Karna melalui 

program dapat mengingatkan remaja tentang pentingnya usia muda yang 

perlu dipergunakan sebaik-baiknya. Dengan demikian bisa mengarahkan 

remaja untuk menghindari pergaulan yang negatif di lingkungan 

masyarakat atau di lingkungan pergaulannya sesama remaja.15 

Dari  hasil wawancara ini pun bisa dimaknai besarnya harapan orang tua 

dan masyarakat terhadap pengarahan dan perubahan para remaja ke arah yang 

lebih positif. Pihak KUA sebagai pelaksana berusaha terus berkontribusi aktif 

dalam setiap agenda pemenuhan kebutuhan pembinaan moral dan karakter islam 

kepada remaja dan masyarakat setempat. Pihak KUA dalam menjalankan program 

kegiatannya pun melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat serta 

masyarakat dalam upaya memperoleh hasil pembinaan yang maksimal. Hal 

tersebut dipertegas oleh salah seorang narasumber: 

Kami dari KUA senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi secara 

terbuka terhadap masyarakat dan pemerintah setempat, untuk mengatasi 

kekhawatiran atau tantangan yang mungkin muncul. Kami melakukan 

pertemuan dengan cara diskusi atau sosialisasi langsung dengan pihak-

pihak terkait dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai. Kami percaya 

bahwa transparansi dan keterbukaan adalah bagian penting untuk 

membangun kepercayaan dan rasa optimis masyarakat untuk mengarahkan 

remaja ke arah yang lebih positif.16 

Dari hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan program kegiatan 

Bina Remaja Berakhlak (Bijak) ini sudah melalui persiapan yang matang dan 

komprehensif. Hal tersebut ditunjukkan dari awal kegiatan oleh pihak KUA 

 
15Kasman (39 Tahun), Orang Tua Peserta Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Rumah Warga pada 07 Desember 2023. 

16Ummi Nasibah (56 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 6 November 2023. 
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Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar telah di komunikasikan secara 

baik melalui sosialisasi dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dengan berbagai 

pihak baik pemerintah, dan masyarakat setempat sehingga pelaksanaan kegiatan 

ini bisa sesuai dengan harapan dari penyelenggara dan masyarakat setempat. 

Dalam proses tahapan pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) ini, melalui koordinasi yang baik, menjadi dasar lancarnya pelaksanaan 

program kegiatan bina remaja berakhlak (Bijak) tersebut. Dengan mendengarkan 

dan menampung aspirasi masyarakat dan pihak pemerintah setempat 

memungkinkan pelaksanaan program ini di rancang sesuai dengan kebutuhan dari 

kondisi yang ada di kecamatan buki. Sehingga ketika program kegiatan 

dilaksanakan oleh pihak KUA bisa tepat sasaran dengan merespon harapan dan 

kebutuhan masyarakat setempat untuk bisa memberikan manfaat yang positif bagi 

para remaja yang ada di daerah tersebut.  

C. Metode Dakwah program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar 

Dalam kaitannya dengan metode dakwah program Bina Remaja Berakhlak  

(BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, peneliti dapat 

menggambarkan bahwa secara umum ada beberapa metode dakwah dakwah yang 

diterapkan yang dalam hal ini adalah: 

a. Ceramah dan tanya jawab 

Ceramah dan tanya tawab merupakan metode dakwah yang umum 

digunakan dalam penanaman nilai-nilai akhlak termasuk yang dapat ditemukan 

dalam program Bina Remaja (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar yang dalam hal ini diinisiasi oleh KUA Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Bina Remaja Berakhlak dengan metode ceramah dirangkaikan 

dengan sesi tanya jawab antara pendakwah dengan peserta kegiatan. Kegiatan 

menggunakan metode ceramah ini berlangsung interaktif. Hal tersebut 
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berdasarkan kondisinya dimana peserta aktif mempertanyaan hal-hal yang 

menjadi materi ceramah pada saat itu. Dalam menyikapi penggunaan metode 

ceramah dan tanya jawab sebagai metode dakwah dalam Bina Remaja Berakhlak, 

Rusliadi mengemukakan bahwa penggunaan metode ceramah dalam Bina Remaja 

Berakhlak digunakan sebagai metode umum mengingat kegiatan pembinaan 

akhlak pada remaja di Kacamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar biasanya 

pada pertemuan-pertemuan awal biasa dilaksanakan dalam bentuk kelas besar 

sehingga metode dakwah yang cocok untuk digunakan adalah metode ceramah 

dan tanya jawab. Hanya saja, setelah dilakukan pembinaan akhlak dalam bentuk 

kelas besar maka dilaksanakan pembinaan akhlak dalam bentuk kelas kecil yang 

menggunakan metode selain dari metode ceramah dan tanya jawab tersebut.17 

Senada dengan apa yang dikemukakan Rusliadi di atas, Ummi Nasibah 

mengemukakan bahwa metode ceramah memiliki kelebihan dalam menyampaikan 

informasi secara terstruktur dan sistematis. Dalam ceramah, seorang pembicara 

dapat menyiapkan materi dengan baik sebelumnya, memastikan bahwa semua 

poin penting disampaikan dengan jelas kepada mad’u. Hal ini juga 

memungkinkan untuk menyampaikan informasi kepada jumlah orang yang besar 

dalam waktu singkat. Di sisi lain, metode tanya jawab memungkinkan interaksi 

langsung antara pembicara dan audiens. Ini memungkinkan para pendengar untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam sesi, memberikan kesempatan bagi mereka untuk 

mengajukan pertanyaan, memperjelas informasi yang belum dipahami, dan 

mendorong diskusi yang lebih dalam tentang topik yang dibahas. Pendengar juga 

dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik melalui dialog interaktif ini. 

Dalam kombinasi, metode ceramah dan tanya jawab dapat menciptakan 

pengalaman pembelajaran yang komprehensif. Ceramah memberikan struktur dan 

 
17Rusliadi (42 Tahun), Pendakwah KUA Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Ruang KUA pada 27 November 2023. 
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kerangka kerja, sementara tanya jawab memberikan kesempatan bagi peserta 

untuk terlibat secara aktif dan memperdalam pemahaman mereka. Hal ini yang 

membuat penggunaan metode ceramah dan tanya jawab banyak digunakan dalam 

program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) pada KUA Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar.18 

Dalam pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK), beberapa 

kelebihan dari metode ceramah dan tanya jawab dapat digambarkan Kasmarani 

sebagai berikut:  

1) Metode ceramah dan tanya jawab dalam ptahapan pelaksanaan program 

Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar memungkinkan penyampaian informasi secara 

terstruktur dalam waktu singkat kepada sejumlah besar orang. Ini sangat 

berguna dalam situasi di mana informasi perlu disampaikan kepada 

banyak orang sekaligus, seperti dalam kuliah, seminar, atau pertemuan 

besar. 

2) Pembicara dapat mempersiapkan materi secara menyeluruh sebelumnya, 

memastikan bahwa semua poin penting disampaikan dengan jelas dan 

teratur. Ini membantu dalam menyampaikan pesan utama dengan fokus 

dan kejelasan.  

3) Dalam metode ceramah dan tanya jawab dalam pelaksanaan program Bina 

Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar, pembicara memiliki kendali penuh terhadap alur presentasi. 

Mereka dapat merencanakan bagaimana menyampaikan informasi, 

menggunakan contoh, atau menggunakan media pendukung lainnya untuk 

membantu audiens memahami materi dengan lebih baik. 

 
18Ummi Nasibah (56 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 6 November 2023. 
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4) Seorang pembicara yang karismatik dan ahli dalam bidangnya dapat 

menginspirasi dan memotivasi mad’u dengan ceramahnya dalam 

pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Ceramah yang menggugah dapat memicu 

pemikiran baru, menginspirasi perubahan, dan meningkatkan semangat 

lalu pada bagian tanya jawab pembicara dapat memberikan konfirmasi 

langsung atas berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul. 

5) Dalam metode ceramah dan tanya jawab dalam pelaksanaan tahapan 

program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar, seorang pembicara yang berpengalaman dapat 

menyampaikan wawasan mendalam tentang suatu topik dengan cara yang 

sistematis. Ini dapat memberikan sudut pandang baru dan memperluas 

pemahaman para pendengar tentang subjek yang dibahas.19 

Hal yang sama juga dikemukakan Anggi Anggaraeni bahwa penggunaan 

metode ceramah dan tanya jawab pada memiliki kelebihan karena metode tersebut 

sangat familiar bagi remaja yang mengikuti program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK). Dalam proses tersebut, pihak penyuluh biasanya menyampaikan materi 

terkait dengan akhlak yang menggunakan kisah-kisah nabi ataupun orang-orang 

shaleh yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi remaja dalam meneladani 

akhlaknya. Dalam pelaksanaannya, meteri-materi pembinaan akhlak yang 

disampaikan mengacu pada nilai-nilai akhlak yang ingin dipertegas seperti dalam 

hal ketaatan pada orang tua maka kisah Nabi Ismail as bisa menjadi inspirasi, 

dalam hal kesabaran maka kisah Nabi Ayyub as bisa menjadi inspirasi, dalam hal 

keteguhan akan godaan maka kisah Nabi Yusuf as bisa menjadi inspirasi, dan 

 
19Kasmarani (33 Tahun), Pendakwah KUA Program Bina Remaja Berakhlak, 

Wawancara, Ruang KUA pada 6 November 2023 



82 

 

 

yang lainnya. Semua materi Bina Remaja Berakhlak tersebut disampaikan dengan 

metode ceramah untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab. 20 

b. Demonstrasi dan diskusi 

Demonstrasi dan diskusi merupakan metode pembinaan akhlak remaja 

dalam pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak oleh KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam proses tersebut, makna implementatif dari 

metode demonstrasi tersebut banyak mengarah pada pemberian model terkait 

nilai-nilai akhlak yang ditransfoirmasikan pada remaja yang mengikuti kegiatan 

tersebut. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam tahsin al-Qur’an maka penyuluh 

yang bertugas dalam proses tersebut diarahkan untuk banyak mengarahkan remaja 

mencontoh apa yang mereka lakukan dalam membaca al-Qur’an khususnya dalam 

hal makharijul huruf pembacaannya.  

Metode demonstrasi dan diskusi dapat menjadi alat yang sangat efektif 

untuk pembinaan akhlak remaja yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan 

program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Menyikapi hal tersebut, Ummi Nasibah mengemukakan 

bahwa kombinasi metode demonstrasi dan diskusi ini dapat membantu remaja 

memahami dengan lebih baik nilai-nilai akhlak dan bagaimana mereka dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam menunjukkan 

perilaku atau sikap yang diinginkan secara langsung kepada remaja misalnya 

ingin mengajarkan mereka tentang empati, maka yang harus dilakukan adalah 

dengan menunjukkan bagaimana cara menunjukkan empati kepada orang lain 

melalui tindakan nyata sehingga ada yang bisa mereka contoh secara langsung. 

Setelah diskusi dan demonstrasi, perlu ada pemberian kesempatan kepada remaja 

untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan 

 
20Anggi Anggareni (25 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan 

Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 27 November 2023 
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memberikan mereka tanggung jawab yang memungkinkan mereka untuk 

menunjukkan pemahaman dan praktek nilai-nilai yang telah mereka pelajari. 

Setelah mereka melewati proses tersebut maka langkah selanjutnya yang 

dilakukan adalah mendiskusikan pengalaman dan pemahaman mereka secara 

bersama-sama.21 

Menyikapi penggunaan metode demonstrasi dan diskusi tersebut, 

Nurjannah sebagai salah seorang narasumber memberikan penjelasan dalam 

wawancaranya: 

Ketika metode demontrasi dan diskusi diterapkan nuansa kegiatan semakin 

hidup dan dalam pelaksanaanya semakin dinamis serta interaktif.22 
 

Kemudian Anggi Anggaraeni menambahkan: 

Demonstrasi yang sering dilaksanakan adalah praktek sholat, azan, sholat 

jenazah, ceramah, membaca al-Qur’an.23 
 

Metode demontrasi dan diskusi memungkinkan bagi para peserta kegiatan 

bisa mempraktekkan langsung hal-hal yang menjadi penyampaian ketika 

pembinaan pada sesi ceramah. Hal tersebut juga memberikan pembiasaan dengan 

mempraktekkannya secara langsung setiap kegiatan-kegiatan keagamaan. Hal 

tersebut meliputi ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunnah.  

Dalam metode demontrasi dan diskusi tersebut, peserta yang dalam hal ini 

termasuk remaja masjid dan siswa-siswi SMA 8 Buki juga terdapat interaksi 

diskusi bersama pembina dari KUA. Diskusi yang dilakukan berupa materi-materi 

yang disampaikan atau menjadi tema pembahasan pada pelaksanaan program Bina 

Remaja Berakhlak (BIJAK). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Anggi Anggareni 

dalam wawancaranya: 

 
21Ummi Nasibah (56 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 6 November 2023. 

22Nurjannah, S.Pd. (36 Tahun), Guru Sekolah SMA 8 Buki, Wawancara¸Ruang Guru 

SMA Buki pada 13 Februari 2024.  

23Anggi Anggareni (25 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan 

Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 20 November 2023. 
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Remaja merespon baik dalam setiap kegiatan pembinaan yang 

dilaksanakan, ini dapat terlihat pada setiap kesempatan mereka remaja 

antusias untuk hadir dan menerima setiap materi pembinaan yang 

dilakukan.24 

Setelah demonstrasi dilanjutkan dengan diskusi untuk mengungkapkan 

pendapat remaja terkait materi yang dijadikan tema yang dibahas. yang dari 

pengalaman remaja terkadang menemukan antara teori dan fakta yang berbeda di 

tengah-tengah masyarakat terutama kaitannya dengan ibadah, akhlak dan 

muamalah. Demontrasi ini adalah sebagai upaya membiasakan remaja untuk 

saling menghargai dan menerima beberapa pendapat yang berbeda. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa metode yang dipakai oleh KUA dalam 

merespon kondisi sosial khususnya remaja yang bertujuan untuk mengarahkan 

orientasi para remaja ke arah yang lebih positif sangat baik dan sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan oleh para remaja dan masyarakat di kecamatan Buki.  

Dalam kerangka filosofisnya, metode demonstrasi dan diskusi tersebut 

sarat dengan nilai-nilai keteladanan sebagai bagian yang integral dengan posisi 

Nabi Muhammad saw. sebagai sosok yang mendapatkan pengakuan dari Allah 

swt. terkait kemuliaan akhlak yang dimilikinya. Hal ini termaktub dalam QS. al-

Qalam/68:04: 

 وَانَِّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 
Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.25 

 Pengakuan yang sama terkait keberadaan Nabi Muhammad saw. sebagai 

sosok yang mulia akhlaknya juga dapat ditemukan dalam QS. al-Ahzab/33:21: 

 

َ كَثِ لَّقَدْ   َ وَٱلْيَ وْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذكََرَ ٱللََّّ  يراً كَانَ لَكُمْ فِِ رَسُولِ ٱللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِ مَن كَانَ يَ رْجُوا۟ ٱللََّّ

 
24Anggi Anggareni (25 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan 

Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 27 November 2023. 

25Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 826 
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Terjemahnya:  

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah swt. dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah swt.26 

Demonstrasi dan diskusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

metode dakwah yang telah mengiringi keberadaan Islam sebagai sebuah agama 

yang telah melewati fase sejarah yang panjang. Metode demosntasi ini bisa dilihat 

misalnya ketika Nabi Muhammad saw. mengajak umat Islam untuk melaksanakan 

shalat sebagaimana beliau melaksanakannya. Dalam perintah tersebut, beliau 

menggunakan redaksi kata “raaytumuni ushalli” sehingga disitu tersirat adanya 

metode demonstrasi karena beliau sendiri telah mencontohkan bagaimana 

melaksanakan shalat yang benar dan sejalan dengan bagaimana shalat tersebut 

disyariatkan. Hal yang sama juga dapat ditemukan pada metode tanya jawab, 

metode ini juga telah dicontohkan Nabi Muhammad saw. dalam dakwah beliau 

dengan senantiasa membuka diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para 

sahabat terkaitr bagaimana syariat Islam dijalankan secara kaffah dalam 

kehidupan manusia.  

Dalam QS. Luqman/31:13-19 menjelaskan terkait sikap keteladanan yang 

perlu ditunjukkan terhadap orang lain. Penerapan pembinaan dan penanaman pola 

pendidikan Islami dengan kasih sayang dan berlangsung secara berkala terhadap 

orang lain, dalam hal ini khususnya pembinaan terhadap para remaja di kecamatan 

Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut dijelaskan oleh salah seorang 

narasumber dalam wawancaranya: 

Penyampaian dakwah yang selaras dengan tuntunan nilai-nilai Islam harus 

melalui pendekatan-pendekatan tertentu yang berdasarkan landasan Islam. 

Diantaranya yaitu dengan menunjukkan rasa kasih sayang dalam proses 

penyampaiannya. Kalau sudah demikian maka tentu keberlanjutan dari 

 
26Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 595 
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dakwah akan lebih mudah masuk dan meresap dalam diri orang lain 

khususnya remaja.27 

c. Team teaching 

Team teaching merupakan metode dakwah KUA dalam pelaksanaan 

program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Team teaching adalah metode penyampaian materi dengan 

tahapan awal mengumpulkan beberapa remaja yang dalam hal ini menjadi target 

pebinaan secara terklasifikasi sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Team 

teaching sering dilaksanakan di SMA 8 Buki mengingat terbatasnya Penyuluh 

Agama Islam sebagai pembina dan banyaknya siswa dan juga merupakan proses 

upaya meningkatkan kualitas pembinaan yang optimal dengan menyesuaikan 

kemampuan remaja yang berbeda, khususnya pada pembinaan tahsin al-Qur’an. 

Ada yang sudah mampu membaca al-Qur’an dengan kaidah tajwid yang benar, 

ada yang lancar tapi belum memahami kaidah tajwid, ada yang bisa membaca al-

Qur’an tapi belum lancar, dan bahkan ada yang harus diajarkan metode iqra’. 

Menyikapi hal tersebut, Firdaus mengemukakan bahwa metode team teaching 

menjadi metode yang diterapkan dalam pelaksanaan program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam 

penerapanya, penyuluh agama Islam dari KUA berkolaborasi dengan guru agama 

Islam yang berasal dari SMA 8 Buki misalnya dalam mengajarkan pada siswa 

bagaimana mereka dapat membaca al-Qur’an dengan baik dan benar.28 

Hal yang sama juga dikemukakan Saada Samad bahwa penerapan metode 

team teaching sangat berguna dalam pembinaan remaja terkait nilai-nilai akhlak 

dengan berbagai dimensinya.29 

 
27Kasmarani (33 Tahun), Pendakwah KUA Program Bina Remaja Berakhlak, 

Wawancara, Ruang KUA pada 6 November 2023 

28Firdaus (42 tahun), Kepala Sekolah SMA 8 Buki, Wawancara, Ruang Guru SMA 8 

Buki pada 20 Oktober 2023. 

29Saada Samad (48 Tahun), Pendakwah Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Ruang KUA pada 12 November 2023. 
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Metode team teaching adalah pendekatan di mana beberapa guru bekerja 

sama untuk mengajar satu kelompok remaja dalam satu waktu. Dalam konteks 

pembinaan remaja dalam program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK), metode ini 

dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan 

memungkinkan remaja menerima berbagai sudut pandang dari kolaborasi 

penyuluh atau guru yang berbeda. Dengan menggunakan metode team teaching, 

remaja dapat dihadapkan pada berbagai cara pandang, pengalaman, dan gaya 

pengajaran yang berbeda, yang dapat membantu mereka memperoleh pemahaman 

yang lebih luas tentang topik yang diajarkan terkait nilai-nilai akhlak. Hal ini juga 

bisa meningkatkan keterlibatan remaja dalam proses pembinaan yang diterapkan 

dalam Bina Remaja Berakhlak, karena memberikan variasi dan keragaman dalam 

pendekatan pembinaan. Dalam pembinaan remaja, team teaching dapat diterapkan 

dengan beberapa cara yang dalam hal ini dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Kolaborasi pembina.  

Kolaborasi ini dapat dilihat misalnya dari team teaching yang melibatkan 

penyuluh dan guru yang terlibat langsung sebagai garda terdepan dalam 

pembinaan akhlak remaja pada pelaksanaan program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK). 

2) Penggunaan spesialisasi pembina.  

Pembina yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu dapat 

memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam topik tertentu. 

Misalnya, penyuluh yang memiliki pengetahuan agama Islam yang 

mendalam tentu akan sangat terbantu apabila berkolaborasi dengan guru 

pendidikan Islam pada sekolah yang siswanya menjadi obyek pembinaan 

dalam program Bina Remaja berakhlak (BIJAK) karena tentu guru 

tersebut memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terkait bagaimana 

kompetensi pedagogis yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks 
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pembinaan remaja tentang nilai-nilai akhlak termasuk bagaimana 

mengintegrasikan nilai-nilai akhlak tersebut dengan materi pembelajaran 

yang diterima oleh siswa selama ini di sekolah.  

3) Pendekatan interdisipliner.  

Dalam proses tersebut, penggunaan metode team teaching akan membuka 

jalan terintegrasi beberapa materi pembinaan dalam satu aktivitas 

pembinaan karena melibatkan pembina yang memiliki latar keilmuan yang 

berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat misalnya seorang pembina yang 

memiliki kemampuan dalam hal penyampaian ceramah agama akan sangat 

terbantu dengan melakukan team teaching dengan pembina yang memiliki 

kemampuan dalam hal tahsin al-Qur’an maka pembinaan remaja dalam 

pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) akan dapat 

diwujudkan dengan lebih bervariasi dengan memadukan antara 

penyampaian ceramah dengan pembacaan ayat-ayat al-Qur’an yang 

relevan. 

4) Pendekatan tim pembina yang berbeda.  

Para pembina dalam pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) yang berbeda dapat bergantian untuk memberikan materi yang 

berbeda sesuai dengan keahlian mereka, memperluas sudut pandang 

remaja dalam suatu topik. 

d. Kerja kelompok 

Metode kerja kelompok merupakan metode selanjutnya yang digunakan 

dalam pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut bertujuan sebagai bentuk evaluasi 

terkait pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembinaan 

akhlak yang diberikan. Hal ini diperkuat dari penjelasan ummi Nasibah selaku 

narasumber yang mengemukakan bahwa:  
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Remaja dibagi beberapa kelompok kemudian memberikan tugas kepada 

masing-masing kelompok untuk bekerjasama dengan kelompoknya untuk 

menyelesaikan sebuah tugas.30 

 Tugas yang diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut merupakan 

muatan-muatan dari materi pembinaan program kegiatan Bina Remaja Berakhlak. 

Hal tersebut juga termasuk bentuk evaluasi terhadap para remaja agar bisa 

mengukur tingkat pemahamannya atas materi yang sudah mereka dapatkan 

melalui pembinaan dari awal sampai akhir di kegiatan tersebut. Metode kerja 

kelompok adalah pendekatan yang efektif dalam pembinaan remaja karena 

mendorong kolaborasi, komunikasi, dan keterlibatan aktif remaja. Mengajar 

remaja melalui kerja kelompok memungkinkan mereka untuk belajar dari satu 

sama lain. Mereka dapat saling berbagi ide, pengalaman, dan pemahaman yang 

berbeda-beda. Melalui kerja kelompok, remaja dapat mengembangkan 

keterampilan sosial seperti komunikasi, kepemimpinan, kerjasama, dan negosiasi 

yang penting untuk kehidupan sehari-hari dan karier di masa depan. Remaja 

belajar berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas atau masalah tertentu, sehingga 

memperoleh keterampilan dalam memecahkan masalah secara bersama-sama. 

Narasumber lain mengungkapkan bahwa: 

Tugas kelompok diantaranya menjawab soal-soal yang diberikan baik 

secara langsung maupun tertulis. Contoh yang lain diberikan tugas untuk 

mempraktekkan cara beribadah (sholat, masbuk, azan, dan lain-lain).31 

 Hal tersebut merupakan salah satu mekanisme penilaian yang ketat 

diterapkan pada pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjamin efektivitas dan 

keberhasilannya. Penilaian ini melihat sejumlah faktor untuk menentukan 

bagaimana program tersebut mempengaruhi perkembangan moral dan karakter 

 
30Ummi Nasibah (56 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 6 November 2023. 

31Anggi Anggareni (25 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan 

Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 27 November 2023. 
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remaja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan remaja di Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar melalui program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) 

mengintegrasikan pendekatan yang holistik, partisipasi yang aktif dari masyarakat 

dan para remaja, dengan metode dakwah yang berorientasi pada asas keislaman 

yang dicontohkan Nabi Muhammad saw.  

Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) sebagai program unggulan KUA 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar yang berupaya untuk melakukan 

pembinaan akhlak remaja, dengan harapan apa yang disebut dengan akhlak ini 

dapat dipahami sebagai sebuah nilai yang menegaskan bahwa mereka yang 

memilikinya adalah mereka yang memahami hakikat penciptaan dirinya di muka 

bumi sebagai khalifatullah. Makna keberadaan manusia sebagai khalifatullah 

yang dapat dipahami sebagai duta-duta Allah swt. meniscayakan mereka dapat 

membekali diri dengan akhlak yang mulia. Urgensi akhlak ini sejalan dengan misi 

pengutusan Nabi Muhammad saw. di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak 

yang mulia.  

Dengan demikian pembinaan remaja harus berangkat dari seperangkat 

asumsi dan karakteristik yang mendasari penciptaan manusia sebagai makhluk 

yang memiliki substansi yang mandiri di antara makhluk-makhluk yang memiliki 

wujud fisik dan dalam dirinya terdapat kemuliaan dibandingkan makhluk-

makhluk lainnya, memiliki kehendak bebas, berakal, kreatif, makhluk yang 

visioner dan memiliki konsep yang ideal atas segala sesuatu, memiliki moral 

keyakinan terhadap nilai-nilai yang positif. 

Metode berdakwah dengan cara yang Islami pun sangat penting 

diterapkan. Hal tersebut berdasarkan pada contoh-contoh yang telah dilakukan 

oleh Nabi Muhammad Saw sehingga membuat Islam berjaya dan menyebar secara 

luas serta signifikan. Pernyatan terkait metode dakwah ikut dipertegas oleh 

Kasmarani sebagai salah seorang narasumber: 
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Pembinaan dengan menerapkan metode dakwah yang sesuai berdasarkan 

ajaran Rasulullah sangat penting dipahami dan diterapkan kepada 

masyarakat dan khususnya remaja. Islam mengajarkan bahwa dalam 

menyampaikan nilai-nilai dakwah harus berlandaskan rahmat, 

kebijaksanaan serta kesabaran. Sehingga dakwah akan lebih mudah 

diterima dan dijalankan dikehidupannya sehari-hari.32 

Demikian betapa pentingnya pembinaan remaja harus terus dilakukan, 

tidak terkecuali kepada remaja di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Dalam pengamatan peneliti, terlihat bahwa masih banyak remaja yang dalam 

kehidupan sehari-harinya menunjukkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai akhlak. 

Hal ini membuat mereka seringkali menjadi aktor dari berbagai perilaku yang 

berorientasi pada hal-hal yang negatif seperti kurang menghormati orang tua, 

pendidik, mabuk-mabukan, melakukan balap liar, pergaulan bebas, dan hal 

lainnya. Dan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kaharuddin yang 

merupakan salah seorang tokoh agama yang membenarkan hal tersebut: 

Kami sebagai orang tua di lingkungan ini merasa prihatin dengan kondisi 

remaja. Akhlak yang anak-anak tunjukkan jauh dari adab dan melenceng 

dari nilai-nilai tradisi, tata krama yang kurang baik sehingga meresahkan 

bagi masa depan generasi muda di wilayah ini.33 

Kemudian Kaharuddin melanjutkan bahwa:  

Perubahan-perubahan perilaku ini sepertinya disebabkan oleh pengaruh 

luar seperti media sosial, dan hal lainnya yang tentunya berimbas pada 

sikap dan perilakunya yang menjadi negatif.34 

Dalam menyikapi berbagai fenomena kehidupan remaja yang sangat jauh 

dari nilai-nilai akhlak tersebut, KUA Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsi KUA dalam memberikan 

pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam di wilayah tersebut. 

Keberhasilan kegiatan atau aktivitas dakwah sesuai yang diharapkan sangat 

 
32Kasmarani (33 Tahun), Pendakwah KUA Program Bina Remaja Berakhlak, 

Wawancara, Ruang KUA pada 6 November 2023 

33Kaharuddin (65 tahun), Tokoh Agama Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, 

Wawancara, , Ruang KUA pada 7 Desember 2023. 

34Kaharuddin (65 tahun), Tokoh Agama Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, 

Wawancara, , Ruang KUA pada 7 Desember 2023. 
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ditentukan oleh unsur-unsur yang terkandung dalam dakwah atau dalam bahasa 

lain adalah komponen-komponen yang harus ada dan menentukan keberhasilan 

dalam setiap kegiatan dakwah. Pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) ini, secara metode berusaha menginternalisasi nilai-nilai dari metode 

dakwah yang terdapat dalam QS. an-Nahl/16:125, sehingga secara penyampaian-

penyampaiannya berorientasi pada kasih sayang, dan kelembutan agar setiap hal 

yang disampaikan mudah dan dapat diterima baik oleh para remaja. Dalam 

pelaksanaannya, nilai seruan dengan hikmah, nasehat yang baik, serta diskusi 

yang inklusif menjadi paradigma penjabaran berbagai metode dakwah tersebut.  

Metode dakwah yang diterapkan dalam pelaksanaan program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) ini menerapkan beberapa cara. Hal tersebut disampaikan oleh 

Saada Samad dalam wawancaranya: 

Program kegiatan ini dalam pelaksanaannya diterapkan proses pengajaran 

nilai-nilai keagamaan, ceramah dan kegiatan dakwah lainnya.35 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ummi Nasibah selaku narasumber 

lainnya sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaan berbagai metode dakwah tersebut, ada beberapa 

aktivitas komunikasi yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaannya 

yang dalam hal ini adalah ceramah dan tanya jawab, demonstrasi dan 

diskusi, team teaching, serta kerja kelompok.36 

Pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) menerapkan 

beberapa kegiatan yang bersifat saling mendukung dengan proses pelaksanaan 

yang berbeda terhadap para remaja. Diantara metode yang diterapkan adalah 

metode ceramah. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak KUA kecamatan 

Buki melaksanakan kegiatan ceramah dengan mengangkat tema yang berbeda-

 
35Saada Samad (48 Tahun), Pendakwah Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Ruang KUA pada 12 November 2023. 

36Ummi Nasibah (56 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 27 November 2023. 
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beda tetapi tetap mengikuti tema pokok  yang  telah  ditetapkan  yaitu  Tahsin al-

qur’an, aqidah, ibadah dan akhlak,  

meskipun juga tetap menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada. Hal tersebut 

disampaikan oleh Rismayanti sebagai salah seorang narasumber dalam 

wawancaranya: 

Kegiatan ceramah yang dilaksanakan mengangkat tema pokok yang telah 

disepakati, tetapi terkadang juga disesuaikan dengan situasi dan hari besar 

dan peringatan tertentu yang ada di kalender Nasional.37 

Kemudian Rismayanti melanjutkan pernyataannya: 

Ketika mendekati awal Ramadhan maka tema pembinaan mengenai ibadah 

puasa Ramadhan, di bulan Agustus tema cinta tanah air dan makna 

kemerdekaan, di bulan Muharram tema tentang hijrah dan seterusnya.38 

 Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak KUA sebagai penyelenggara 

sangat bersifat kontemporer terhadap waktu dan situasi serta kondisi yang terjadi. 

Sehingga tema dan materi yang disampaikan ketika kegiatan ceramah bersifat 

tidak monoton melainkan lebih dinamis dan berkelanjutan.  

 Orang-orang yang dihadirkan dalam kegiatan ceramah pun merupakan 

orang-orang yang kompeten dalam melakukan penyuluhan, termasuk dalam 

kegiatan program bina remaja berakhlak (BIJAK) yang berorientasi pada 

pembentukan akhlak yang baik bagi para remaja.  

 Diantara orang-orang yang tergabung dalam tim pelaksana dan juga 

berkontribusi dan  berperan sebagai seorang penceramah dapat dilihat pada daftar 

tim KUA yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 
37Rismayanti (24 Tahun), Pendakwah Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Ruang KUA pada 6 November 202. 

38Rismayanti (24 Tahun), Pendakwah Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Ruang KUA pada 6 November 2023 
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Tabel 4.8 

Daftar Tim KUA 

No. Nama Jabatan/Status 

1. Muhammad Usman, S.Sos.I. Kepala KUA 

2. Dra. Ummi Nasibah Penyuluh Agama Islam Fungsional 

3. Anggi Angraini, S.Ag. Penyuluh Agama Islam Fungsional 

4. Mursalim, S.HI. Penyuluh Agama Islam Fungsional 

5. Saada Samad Penyuluh Agama Islam Non PNS 

6. Kasmarani, S.Pd. Penyuluh Agama Islam Non PNS 

7. Rismayanti, S.Pd. Penyuluh Agama Islam Non PNS 

8. Rusliadi, S.Sos. Penyuluh Agama Islam Non PNS 

9. Melianti, S.Pd.I Penyuluh Agama Islam Non PNS 

10. Nurhayati, S.Pd.I Penyuluh Agama Islam Non PNS 

11. Nirmawati, SE.,Sy. Penyuluh Agama Islam Non PNS 

Sumber: Susunan Tim KUA Bina Remaja Berakhlak 

Para pendakwah yang diutus oleh pihak KUA dalam program ini tentu 

melalui kualifikasi yang sesuai dengan standar yang ada di KUA kecamatan Buki. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Penyuluh Agama Islam KUA dalam 

wawancaranya: 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Buki mempunyai rangkaian tahapan 

dalam mempersiapkan serta membina orang-orang yang akan diutus untuk 

menjadi pendakwah turun kemasyarakat. Setiap Pekan kami rutin 

melaksanakan program literasi al-Qur’an dan setiap bulannya kami 

melaksanakan majelis taklim di KUA yang bernama Buki Manai dalam 

menambah pengetahuan dan wawasan para penyuluh Agama Islam 

lingkup KUA Kecamatan Buki, selain itu ada juga setiap hari kamis rutin 

melakukan agenda rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program 

KUA berkaitan dengan kegiatan pembinaan keagamaan di masyarakat.39 

 
39Ummi Nasibah (56 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 27 November 2023. 
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Manfaat dari kegiatan tersebut yang dilaksanakan KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, dirasakan oleh para penyuluh Agama Islam 

sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi kondisi dan situasi yang kompleks 

yang ada di kehidupan bermasyarakat. Hal ini disampaikan narasumber dalam 

wawancaranya: 

Dalam proses pembinaan yang dilakukan bukan hanya muatan-muatan 

yang bersifat pengetahuan saja, melainkan juga termasuk pembinaan aspek 

kepribadian yang diantaranya sikap sopan santun, empati, dan pemahaman 

akan keberagaman. Sehingga akan lebih mudah ketika berinteraksi dengan 

berbagai lapisan masyarakat.40 

Pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam proses 

penyampaian dakwah perlu ada kematangan dalam diri seorang da’i baik dari segi 

pengetahuan serta karakter emosionalnya. Sehingga dari segi positifnya para da’i 

yang turun ke masyarakat bisa memahami kebutuhan dan kendala-kendala yang 

ada di tengah-tengah masyarakat.  

D. Efektifitas Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan 

Buki Kabupaten Kepulauan Selayar 

Pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) terorganisir 

dengan baik dan ekstensif. Setiap tahapan prosesnya dilakukan secara metodis, 

mulai dari memilih calon pendakwah, memberikan materi dakwah, hingga 

mendidik dan melatih mereka. Hal ini memungkinkan untuk memastikan bahwa 

pendakwah memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk berhasil 

menyampaikan pesan keagamaan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan 

Ummi Nasibah bahwa salah satu kunci kesuksesan dari Bina Remaja Berakhlak 

dalam mengakselerasi akhlak remaja di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar adalah dengan melakukan persiapan dengan baik pada awal 

pelaksanaannya. Pemberian pelatihan dan penyamaan persepsi bagi setiap orang 

 
40Rusliadi (42 Tahun), Pendakwah KUA Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Ruang KUA pada 27 November 2023. 
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penyuluh yang akan diterjunkan dalam pembinaan akhlak remaja.41 Hal yang 

sama juga dikemukakan Rismayanti bahwa persiapan yang matang telah 

dilakukan dengan memberikan panduan pelaksanaan Bina Remaja Berakhlak bagi 

semua penyuluh yang akan ditugaskan dalam melakukan pembinaan beserta 

dengan pihak-pihak lain yang dilibatkan dalam pelaksanaannya.42 

Melalui integrasi strategi yang komprehensif, keterlibatan masyarakat dan 

penilaian yang cermat, metodologi dakwah KUA dalam inisiatif  membangun 

akhlak remaja di Kccamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar buki terbukti 

sangat berhasil. Selain membantu generasi muda membangun akhlak yang kuat, 

program ini juga menumbuhkan suasana inklusif dan memberi semangat yang 

membantu membentuk generasi penerus individu yang bermoral tinggi. 

Beberapa bukti nyata dari efektivitas pelaksanaan program Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 

pembinaan remaja berakhlak dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) mampu membangun hubungan 

interaktif semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya  

Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai metode yang telah diterapkan KUA 

yang kemudian terlihat mampu untuk hubungan interaktif dari pembina dan 

pelaksana kegiatan dengan para peserta yakni para remaja baik para siswa SMA 8 

Buki maupun para remaja masjid. Menyikapi hal tersebut, Nurjannah 

mengemukakan bahwa: 

Adanya program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) telah membangun 

hubungan interaktif dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini 

dapat kitra rasakan dengan bertambahnya relasi kerja antara penyuluh dan 

guru. Dalam pelaksanaan Bina Remaja Berakhlak, masing-masing pihak 

 
41Ummi Nasibah (56 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 27 November 2023. 

42Rismayanti (24 Tahun), Pendakwah Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Ruang KUA pada 6 November 2023. 
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selalu berinteraksi satu sama lain dalam memaksimalkan pencapaian siswa 

atau remaja yang terlibat dalam Bina Remaja Berakhlak ini.43 

 Apa yang dikemukakan Ratna Dewi tersebut menunjukkan bagaimana 

efektivitas pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) dalam 

pembinaan remaja mampu semakin menguatkan hubungan interaktif pihak-pihak 

yang terlibat di dalamnya. Komunikasi interaktif sangat penting dalam pembinaan 

remaja karena memungkinkan mereka untuk berkembang secara holistik, baik dari 

segi sosial, emosional, maupun akademis.  

Komunikasi interaktif antara remaja dan orang dewasa seperti penyuluh, 

guru, orangtua atau atau bahkan masyarakat dapat membangun hubungan yang 

kuat dan memperkuat ikatan emosional antara mereka. Hal ini penting untuk 

memberikan rasa percaya diri dan dukungan kepada remaja. Komunikasi yang 

terbuka dan interaktif memberikan kesempatan kepada remaja untuk 

mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan ide-ide mereka dengan lebih bebas. Ini 

membantu mereka mengembangkan keterampilan berbicara dan menyampaikan 

pendapat dengan percaya diri. Komunikasi interaktif dalam kelas atau lingkungan 

belajar menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pertukaran ide antara guru 

dan siswa. Hal ini memungkinkan remaja untuk lebih memahami materi pelajaran 

dan mendorong pertanyaan serta diskusi yang mendalam. Oleh karena itu, 

membangun komunikasi interaktif yang sehat dan terbuka dengan remaja adalah 

kunci dalam membina perkembangan mereka secara menyeluruh. Hal ini 

membantu mereka merasa didengar, dihargai, dan didukung dalam perjalanan 

perkembangan mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, Nur Laila Syam 

mengemukakan bahwa: 

 Sebagai Remaja kami membutuhkan banyak informasi tentang banyak hal 

yang ingin kami ketahui, melalui program pembinaan di sekolah dan pada 

Program Bina Remaja berakhlak membuat kami dapat berkomunikasi 

interaktif dengan guru dan Penyuluh Agama Islam sehingga kami dapat 

mengungkapkan pemikiran, perasaan serta ide kami karena merasa dekat 

dengan mereka.44 

 

 
43Nurjannah (36 Tahun), Guru Sekolah SMA 8 Buki, Wawancara¸ Ruang Guru SMA 

Buki pada 13 Februari 2024. 
44Ridha Kellik Agus Saputra (17 Tahun), Siswa SMA 8 Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang Guru pada 13 Februari 2024. 
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Demikian halnya dengan penyuluh Agama Islam yang masing-masing di 

wilayah desa tempat tugasnya, juga mempunyai binaan Majelis taklim yang pada 

umumnya juga merupakan orang tua dari peserta program Bina Remaja Berakhlak 

(Bijak), sehingga hubungan intraktif di antara penyuluh dan orang tua terjalin 

komunikasi yang baik, sehingga informasi tentang perkembangan maupun 

masalah-masalah anak yang dihadapi dapat di selesaikan secara bersama. 

b. Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) mampu mendorong para remaja 

untuk menerapkan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari 

Efektivitas pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) juga 

dapat dilihat dari adanya kemampuan kegiatan tersebut dalam mendorong para 

remaja untuk menerapkan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Efektifitas dari Bina Remaja Berakhlak ini pun dikonfirmasi oleh Ummi Nasibah 

selaku narasumber bahwa: 

Dari informasi yang didapatkan bahwa remaja yang aktif mengikuti 

kegiatan banyak melihat perubahan pada perilaku, mulai dari cara 

beribadah yang sudah mengikuti kaidah yangg benar, bergaul sesuai 

dengan norma dan syariat, menghargai teman, guru dan orang tuanya.45 

 Hal tersebut setidak merupakan efek positif dari materi pembinaan remaja 

yang dalamnya tentu berhubungan langsung dengan kehidupannya sehari-hari 

yang dikemas dalam nuansa Islami. Dengan adanya kemampuan Bina Remaja 

Berakhlak dalam membiasakan kepada remaja dalam menerapkan apa yang 

dipelajarinya dari tataran konseptual ke tataran praktis maka hal tersebut menjadi 

bukti nyata dari efektivitas  

Menyikapi hal tersebut, Basrum mengemukakan bahwa: 

Setelah mengikuti program ini, banyak orang yang melihat adanya 

perbaikan dalam sikap dan perilaku generasi muda. Mereka tumbuh lebih 

bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan terlibat dalam kegiatan 

 

45Ummi Nasibah (56 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 27 November 2023. 
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keagamaan. Ini merupakan bukti yang jelas akan manfaat program 

pengembangan akhlak remaja.46 

Pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar terbukti efektif dalam mengembangkan 

karakteristik remaja dan berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan sekitar. 

Melalui kontribusi mereka, remaja dapat memberikan dampak positif pada 

lingkungan sekitar, seperti membantu komunitas yang membutuhkan, 

menginspirasi orang lain, atau memperbaiki kondisi sosial. Berkontribusi dalam 

kehidupan sosial dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan sosial, 

kepemimpinan, kerja tim, dan pemecahan masalah yang berharga untuk 

kehidupan masa depan. Dengan terlibat dalam kegiatan sosial, remaja dapat 

memahami dan merasakan lebih dekat berbagai permasalahan yang ada di sekitar 

mereka, sehingga meningkatkan tingkat empati dan keprihatinan terhadap isu-isu 

sosial. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa remaja yang menjadi peserta bina 

remaja berakhlak dan juga aktif pada kegiatan karang taruna dan  remaja masjid.  

Dengan adanya efektivitas pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak  

(BIJAK) yang mampu untuk mendorong remaja untuk dapat menerapkan berbagai 

materi yang mereka serap di dalamnya seperti belajar membaca al-Qur’an, 

menghafal al-Qur’an khususnya juz 30, melaksanakan shalat 5 waktu dengan 

berjamaah di mesjid, melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, dan 

yang lainnya, maka hal tersebut sangat membantu pembinaan akhlak mereka. 

Kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut pada gilirannya akan membuat mereka 

sibuk dengan kebaikan-kebaikan sehingga mereka semakin terhindar dari berbagai 

perilaku-perilaku negatif. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh salah 

seorang siswa yang menjadi peserta program Bina Remaja Berakhlak, 

mengemukakan bahwa : 

Kami merasakan sendiri manfaatnya sedemikian besar, dengan program 

ini dapat menambah wawasan keagamaan kami, dan berkat dukungan 

 
46Basrum (48 tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, 

Wawancara, Ruang KUA pada 15 Nopember 2023. 
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maksimal orang tua, secara pribadi kami mampu mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari.47 

Kemudian Ridha menambahkan : 

Dalam proses pembinaan program bina remaja berakhlak, berusaha 

menyesuaikan kemampuan kami sebagai siswa sehingga memudahkan 

kami untuk dapat memahami materi yang disampaikan serta mendorong 

kami untuk mampu mengamalkan dalam kehidupan kami sehari-hari.48 

Demikian pula yang disampaikan oleh Rimayanti menjelaskan bahwa: 

Perubahan akhlak peserta bijak menjadi lebih baik lagi dan dapat terlihat 

seperti bertutur katanya yang sudah sopan, menghormati orang tua, guru 

dan masyarakat sekitar lingkungannya. Wawasan keagamaan mereka sudah 

mulai meningkat, dan tentunya mempengaruhi akhlak mereka sehari-hari 

dalam ibadah49 

Kesimpulan dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa efektifitas dari 

pembinaan Bina remaja berakhlak tentu berhubungan langsung dengan kehidupan 

sehari-hari para remaja yang telah mampu membiasakan remaja dalam 

menerapkan apa yang dipelajarinya dari tataran konseptual ke tataran praktis 

sehingga menjadi bukti nyata dari efektivitas Bina Remaja Berakhlak (Bijak) 

c. Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) mampu menginspirasi lembaga-

lembaga lainnya. 

 Efektivitas pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) dapat 

dilihat dari adanya sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Banyak lapisan 

masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan tokoh masyarakat setempat, 

memberikan komentar positif kepada kami. Masyarakat memandang program ini 

merupakan upaya penting untuk membentuk moralitas dan karakter generasi 

muda di daerahnya. 

Berdasarkan hasil wawancara, Basrum selaku salah seorang tokoh 

masyarakat menyatakan bahwa: 

 
47Nur Laila Syam (17 Tahun), Siswa SMA 8 Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar, Wawancara, Ruang Guru pada 13 Februari 2024. 

48Ridha Kellik Agus Saputra (17 Tahun), Siswa SMA 8 Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang Guru pada 13 Februari 2024. 

49Rismayanti (24 Tahun), Pendakwah Program Bina Remaja Berakhlak, Wawancara, 

Ruang KUA pada 6 November 2023 
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Pentingnya program ini dalam membentuk karakter remaja diakui oleh 

masyarakat. Mereka mengamati bahwa prinsip-prinsip agama yang 

diajarkan dalam program ini memberikan remaja landasan moral yang kuat 

dan membantu mereka dalam membuat penilaian moral dalam kehidupan 

sehari-hari. Apa yang dilakukan KUA Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar ini patut dicontoh oleh lembaga-lembaga lainnya 

seperti desa, lembaga-lembaga pendidikan dalam berbagai jenjangnya, 

organisasi sosial kemasyarakatan, dan yang lainnya.50 

 Apa yang dikemukakan Basrum tersebut menunjukkan bahwa program 

Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) terbukti efektif dalam menginspirasi berbagai 

pihak untuk menciptakan berbagai program-program pembinaan akhlak remaja 

yang sejenis. Membuat program-program pembinaan akhlak bagi remaja memiliki 

signifikansi yang besar dalam membentuk karakter, nilai-nilai, dan perilaku 

positif pada masa perkembangan mereka.  

 Beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan dan bekerjasama 

dengan KUA Kecamatan Buki di antaranya : 

1) Pelatihan Khatib dan Imam di Desa Kohala  

2) Pelatihan Khatib dan Imam di Desa Lalangbata bekerjasama dengan KKN 

UIN Alauddin Makassar 

3) Pelatihan Tahsin al-Qur’an bagi guru dan Siswa SMA 8 Buki 

4) Pelatihan Penyelenggaraan jenazah di desa Buki Timur bekerjasama 

dengan KKN UIN Alauddin Makassar 

5) Pelatihan Tahsin al-Qur’an bagi ibu-ibu di Kecamatan Buki 

Beberapa kegiatan tersebut dapat menunjukkan bahwa program Bina 

Remaja Berakhlak (BIJAK) terbukti efektif dalam menginspirasi menciptakan 

berbagai program-program pembinaan lainnya, dimana di antara peserta yang 

terlibat juga adalah remaja. Dengan demikian program-program ini membantu 

mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang etika dan moral 

 

50Basrum (48 tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, 

Wawancara, , Ruang KUA pada 15 Nopember 2023. 
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dalam berbagai situasi. Dalam situasi di mana remaja dihadapkan pada tekanan 

teman sebaya, godaan, atau konflik moral, memiliki landasan nilai-nilai yang kuat 

dari program pembinaan akhlak dapat membantu mereka mengambil keputusan 

yang tepat. Melalui program-program ini, remaja diajak untuk mempraktikkan 

nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu sesama, 

berempati, dan bertanggung jawab. Pentingnya program-program pembinaan 

akhlak ini terletak pada pembentukan dasar-dasar moral dan karakter yang kuat 

pada masa remaja, yang akan membawa dampak positif dalam kehidupan mereka 

di masa depan. Melalui upaya ini, remaja dapat tumbuh menjadi individu yang 

bertanggung jawab, peduli, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. 

Dari hal-hal baik yang terlihat dari respon masyarakat tentu tidak terlepas 

dari tahapan-tahap yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Buki dalam 

mempersiapkan pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) ini. Hal 

tersebut disampaikan langsung oleh pihak KUA, beliau menyatakan bahwa: 

Kami senantiasa berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat untuk 

mengatasi kekhawatiran atau tantangan yang mungkin muncul. Kami 

menyelenggarakan pertemuan dan melakukan diskusi, memberikan 

klarifikasi, dan terus menjalankan program dengan pendekatan 

kekeluargaan. Kami percaya bahwa transparansi dan keterbukaan adalah 

kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.51 

 Dalam menentukan efektivitas dan keberlanjutan program kegiatan ini 

tentu bisa terciptanya apabila ada pelibatan masyarakat, dan partisipasi aktif 

pihak-pihak yang terkait setelah kegiatan dakwah KUA berakhir, semuanya dapat 

membantu menjamin keberlangsungan dan keberlanjutannya. Sehingga 

keefektivitasannya bisa dinilai secara jangka panjang dan hal tersebut haruslah 

terus diawasi oleh masyarakat setempat sebagai elemen yang paling intensif 

berinteraksi bersama para remaja. Keterlibatan dan dukungan masyarakat sangat 

 
51Ummi Nasibah (56 Tahun), Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Buki 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Wawancara, Ruang KUA pada 27 November 2023. 
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penting bagi keberhasilan program ini. masyarakat memiliki kemampuan untuk 

menciptakan lingkungan yang mengurangi kerusakan moral generasi muda 

melalui keterlibatan individu dan komunitas masyarakat.  

 Program ini dapat mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi 

spesifik melalui fokus pada partisipasi aktif, evaluasi berkelanjutan, dan 

kolaboratif. Faktor penentu keberhasilan program ini adalah dukungan pemerintah 

daerah, masyarakat, dan tokoh agama. Harapannya, nilai-nilai akhlak jangka 

panjang yang positif dapat bermanfaat bagi generasi muda, membantu mereka 

agar berakhlak mulia dan berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat secara 

keseluruhan. 

 Dalam upaya untuk menindaklanjuti berbagai upaya untuk membuat 

program-program pembinaan akhlak remaja yang sejenis, diperlukan relasi triadik 

dari tri pusat pendidikan yang dalam hal ini adalah keluarga, sekolah, serta 

masyarakat. Dalam proses tersebut, diperlukan komunikasi yang berkelanjutan 

agar relasi triadik yang terbangun dari ketiganya dapat menciptakan program-

program pembinaan akhlak remaja yang berkesinambungan. Menyikapi hal 

tersebut, Kaharuddin mengemukakan bahwa: 

Apa yang dilihat dari hasil pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak 

(BIJAK) sangat mengembirakan dan hal tersebut sangat perlu untuk 

ditindaklanjuti oleh pihak-pihak lain dengan membuat program yang 

sejenis meskipun Namanya boleh jadi berbeda. Kerjasama semuah pihak 

khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat. 52 

 Dengan adanya bukti nyata dari efektivitas pelaksanaan program Bina 

Remaja Berakhlak (BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar 

dalam pembinaan remaja, dapat dipahami bahwa kegiatan yang dilaksanakan 

KUA Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar perlu untuk dilanjutkan ke 

depannya sehingga akan terwujud remaja berakhlak di daerah ini. Remaja dengan 

 
52Kaharuddin (65 tahun), Tokoh Agama Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, 

Wawancara, Ruang KUA pada 7 Desember 2023. 
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akhlak yang baik merupakan harapan besar untuk masa depan yang lebih baik. 

Mereka adalah agen perubahan yang penting dalam masyarakat karena memiliki 

potensi besar untuk membentuk dunia di sekitar mereka. Remaja yang memiliki 

akhlak yang baik memiliki kekuatan untuk mengubah lingkungan sekitarnya. 

Mereka membawa energi, pemikiran baru, dan semangat untuk menciptakan 

perubahan yang positif. Remaja dengan akhlak yang baik dapat menjadi 

pemimpin yang berpengaruh di masa depan. Mereka memiliki potensi untuk 

memimpin dengan integritas, empati, dan kebijaksanaan. Mendorong remaja 

untuk mengembangkan akhlak yang baik bukan hanya menguntungkan mereka 

sebagai individu, tetapi juga bagi masa depan masyarakat secara keseluruhan. 

Memberikan dukungan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung adalah cara 

untuk memastikan bahwa remaja dapat menjadi harapan cerah dalam membentuk 

masa depan yang lebih baik bagi kita semua. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan di atas perihal Program Bina 

Remaja Berakhlak pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Buki Kabupaten 

Kepulauan Selayar, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Tahapan pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan dengan 

beberapa macam tahapan program pembinaan yang dalam hal ini adalah 

membentuk kelompok remaja, melakukan pembinaan tahsin al-Qur’an 

dan pembinaan keagamaan. Dalam proses tersebut, pihak penyuluh 

agama Islam yang ada di KUA Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan 

Selayar menjadi garda terdepan dalam pembinaan remaja di Kecamatan 

Buki kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Metode Dakwah dalam pelaksanaan program Bina Remaja Berakhlak  

(BIJAK) di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 

pelaksanaannya metode dakwah nilai seruan dengan hikmah, nasehat 

yang baik, serta diskusi yang inklusif menjadi paradigma penjabaran 

berbagai metode dakwah berupa ceramah dan tanya jawab, demonstrasi 

dan diskusi, team teaching, serta kerja kelompok.  

3. Efektifitas pelaksanaan program bina remaja berakhlak (BIJAK) di 

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari tiga 

indikator yang dalam hal ini adalah, a) Program Bina Remaja Berakhlak  

(BIJAK) mampu membangun hubungan interaktif semua pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaannya, b) Program Bina Remaja Berakhlak  

(BIJAK) mampu mendorong para remaja untuk menerapkan apa yang 

dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari, c) serta Program Bina 

Remaja Berakhlak (BIJAK) mampu menginspirasi lembaga-lembaga 

lainnya dalam melahirkan program pembinaan akhlak remaja dalam 

bentuk lainnya.  
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B. Implikasi 

Dari hasil penelitian tentang Program Bina Remaja Berakhlak (BIJAK) 

pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, 

maka peneliti menemukan beberapa implikasi, sebagai berikut : 

1. Dapat mengetahui tahapan pelaksanaan program kerja Bina Remaja 

Berakhlak (BIJAK) dalam memaksimalkan terciptanya remaja yang 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, serta tanggung jawab 

2. Dapat mengaktualisasikan beragam metode dakwah dalam upaya 

melaksanakan program bina remaja berakhlak (BIJAK) yang ideal 

3. Dapat mengefektifkan dan mengembangkan beragam bentuk aktivitas 

komunikasi dalam upaya membentuk remaja yang berakhlak 
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