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Memberikan Pemahaman Agama Islam Terhadap Pemuda Komunitas 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  Ha Ḥ ha (dengan titik di atas) ح

  Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ ظ

zet (dengan titik di 

bawah)  

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun N En ن

 Wawu W We و

 ha H Ha ه

 hamzah ᾿ Apostrof ٲ

 ya’ Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

    ِ  Fathah A A 

 ِِ  Kasrah I I 

  ِ  Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ي  ِ  fathah dan ya Ai a dan i 

و   ِ  wathah dan wau Au a dan u 

3. Maddah  



 
 

x 
 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

,ا/ي  ِ  fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

ي ِِ  kasrah dan ya I i dan garis di bawah 

و   ِ  dammah dan wau U u dan garis di atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah (ۃ) ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

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

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun tranliterasinya 

adalah [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda (  ِ ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ي dengan ber-

tasydid (  ِ ) diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka 

transliterasinya seperti huruf maddah [i]. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (لأ)  

aliflam ma’rifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi hamzah 

yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia 

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah. 

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada Lafz-al-

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
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tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama  :Hamdi 

Nim :50200116072 

Judul  :Metode Penyuluh dalam Memberikan Pemahaman   Agama Islam 

Terhadap Pemuda  Komunitas Pencinta Alam di Desa Erelembang 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa  

 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya penyuluh agama Islam 

dalam memberikan pemahaman Agama Islam terhadap pemuda KPA di Desa 

Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Faktor penghambat 

penyuluhan agama Islam dalam memberikan pemahaman keagamaan terhadap 

pemuda KPA di Desa Erelembang. Adapun rumusan masalah penelitian adalah 1) 

Bagaimana upaya yang dilakukan penyuluh dalam memberikan pemahaman 

Agama Islam terhadap pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA) di Desa 

Erelembang 2) Apa saja faktor penghambat penyuluh agama Islam dalam 

memberikan pemahaman keagamaan terhadap pemuda komunitas pencinta alam 

(KPA) di Desa Erelembang. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian 

menggunakan pendekatan holistik. Adapun sumber data penelitian ini yaitu 

sumber data primer dan sekunder. Serta metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, teknik 

pengelolaan analisis data yang dilakukan melalui empat tahap, yaitu: Analisis 

selama pengumpulan data, redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan penelitian menunjukkan 

bahwa: 

1) Upaya yang dilakukan penyuluh dalam memberikan pemahaman agama Islam 

terhadap pemuda komunitas pencinta alam (KPA) yaitu mengaplikasikan 

norma agama dengan baik sesuai dengan syariat Islam, membaca Alquran, 

sedekah dan berpuasa serta Pembinaan Keagamaan Mingguan dan Gema 

Ramadhan. 

2) Faktor penghambat penyuluhan agama Islam dalam memberikan pemahaman 

keagamaan terhadap pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA) adalah 

kurangnya jumlah menyuluh agama Islam, kurangnya kedisiplinan dan 

keseriusan para pemuda KPA serta pengaruh kecanggihan teknologi yang kian 

meningkan. 

Implikasi penelitian ini, 1) Diharapkan dengan mengetahui upaya yang 

dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam membangun kesadaran norma agama 

sesuai syariat Islam kepada pemuda Komunitas Pencinta Alam memberikan 

refleksi dan evaluasi dalam memlakukan penyuluhan 2) Diharapkan dengan 

mengetahui faktor penghambat penyuluhan Agama Islam menjadi masukan bagi 

penyuluh untuk membenahi diri sehubungan dengan penyuluhan yang dilakukan 

kepada pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA) di Desa Erelembang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Peristiwa besar bangsa kita seperti hari kebangkitan nasional, sumpah 

pemuda, proklamasi kemerdekaan, pergantian rezim Soekarno dan Soeharto 

menunjukan peran besar pemuda. Berkaca dari peristiwa besar tersebut stigma 

pemuda sebagai agen perubahan pun muncul di masyarakat umum. Seiring 

berjalannya waktu banyak terjadi perubahan sosial di masyarakat, salah satu 

sebabnya adalah modernisasi pada masyarakat. Pemuda merupakan pewaris 

generasi yang seharusnya memiliki nilai-nilai luhur, bertingkah laku baik, berjiwa 

membangun, cinta tanah air, memiliki visi dan tujuan positif. Pemuda harus bisa 

mempertahankan tradisi dan kearifan lokal sebagai identitas bangsa. Pendidikan 

formal yang dilakukan juga harus menjadi bekal untuk bergaul dalam masyarakat.  

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa, dimana sosok pemuda di 

harapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa 

pastinya memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang para 

pemuda dapat menjadikan bangsa ini lebih maju. Masa depan bangsa di tentukan 

oleh para generasi muda, karena generasi muda adalah ujung tombak kemajuan 

dan pembangunan bangsa. Generasi muda dengan fisiknya yang kuat, 

pengetahuan yang inovatif, serta kreativitas yang tinggi di sebut sebagai aktor 

pembangunan. Baik buruknya suatu Negara dapat di nilai dari kualitas 

pemudanya. Oleh karena itu, tanpa adanya peranan pemuda, maka bangsa akan 
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mengalami kesulitan dalam hal kemajuan, pembangunan, perubahan, bahkan 

identitas bangsa akan memudar dengan sendirinya.1 

Kelompok pencinta alam mulai bermunculan pada sekitar tahun 50an. Kata 

pencinta alam sendiri mulai muncul pada 18 oktober 1953. Nama pencinta alam 

pertama di usulkan oleh Awibowo pada tahun tersebut sekaligus dipakai menjadi 

nama perkumpulannya yakni Perkumpulan Pencinta Alam (PPA). Maksud dari 

berdirinya perkumpulan tersebut adalah untuk mewadahi hobi positif dan suci 

anak muda, dalam arti tidak maniak yang semata-mata melepaskan nafsu dalam 

hal negatif. Tujuan berdirinya kelompok ini adalah untuk memperluas dan 

meningkatkan kecintaan terhadap alam seisinya didalam kalangan anggotanya dan 

masyaraat umum. 

Sejarah terbentuknya pencinta alam sendiri selain berdampak pada 

tumbuhnya budaya solidaritas yang kuat, juga memberikan corak yang cukup kuat 

pada kegiatan-kegiatan yang dilakukannya hingga saat ini. Pencinta alam yang 

tumbuh diakhir orde lama dimana suasana politk begitu kuat dan kemiskinan 

sangat tinggi, membuat orang-orang sangat jenuh dengan politik dan kegiatan ini 

menjadi salah satu pilihan untuk mengimbangi keadaan yang penuh politik 

tersebut, dalam kata lainnya sebagai katarsis. Mereka juga menjadi sangat interes 

pada kehidupan masyarakat kecil terutama orang-orang disekitar gunung. 

Kemiskinan yang sangat tinggi membuat mereka tergerak untuk menjalin sebuah 

hubungan dengan masyarakat sehingga kegiatan mereka tidak hanya soal 

 
1 Jalu Lintang Y.A, Pencinta alam sebagai bentuk peran pemuda di tengah tantangan 

kehidupan kota (Universitas Gajah Mada) 
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petualangan. Dari situlah muncul berbagai bentuk kegiatan pengabdian pada 

ekspedisiekspedisi yang dilakukan pencinta alam hingga sekarang.  

Komunitas Pencinta Alam ini menjadi tempat para pemuda untuk lebih peduli 

terhadap lingkungan ataupun alam sekitar. Lahirnya pencinta alam di Indonesia 

tidak di ketahui secara pasti tanggal, bulannya, tatapi mulai hadir pada tahun 

60an. Istilah pencinta alam dikenalkan pertama kali oleh SEO HOK GIE (Alm), 

pendiri Mapala UI2. Pada masa pemerintahan presiden Sukarno panggung politik 

begitu menggeliat sangat ramai sampai masuk ke kampus-kampus. Ada beberapa 

orang mahasiswa yang jenuh dengan politik lalu menga dakan kegiatan di luar 

kampus seperti naik gunung, jalan-jalan di pedesaan sambil berkeluh kesah pada 

Sang pencipta. Sekelompok mahasiswa tersebut tidak rela jas almamaternya di 

jadikan pertaruhan politik lalu mereka ini menamakan pencinta almamater yang di 

motori oleh Seo Hok Gie,juga ada Herman O, Lantang, Asminur Sofyan Udin, 

Edi Wurwantoro serta Maulana.3 

Kata pencinta alam pertama kali di kumandangkan oleh Mahasiswa Pencinta 

Alam UI (Mapala). Ketika organisasi pencinta alam mulai menjamur saatnya 

membuat kode etik pencintaa alam, maka lahirlah kode etik pencinta alam yang di 

rumuskan pada gladian ke IV di Ujung Pandang.4 

Permasalahan generasi muda yang dikemukakan oleh Suryadi yaitu 

menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme serta kekurangpastian 

generasi muda tentang masa depan, belum seimbangnya jumlah generasi muda 

 
2S. Djuarsa Sendjaja, Teori Komunikasi (Jakarta: Universitas Terbuka,1994), hlm.129. 
3S. Djuarsa Sendjaja, Teori Komunikasi (Jakarta: Universitas Terbuka,1994), hlm.129. 

 4Jalu Lintang Y.A, Pencinta alam sebagai bentuk peran pemuda di tengah tantangan 

kehidupan kota (Universitas Gajah Mada) 
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dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, kurangnya kesempatan dan lapangan 

kerja, masalah gizi rendah menjadi hambatan bagi perkembangan kecerdasan dan 

pertumbuhan badan, banyaknya perkawinan dibawah umur, generasi muda yang 

menderita tuna fisik, mental dan sosial, dan pergaulan termasuk penyalahgunaan 

narkotika dan obatobatan terlarang. Selanjutnya, penulis melihat dari berbagai 

media televisi, bahwa yang terjadi di masyarakat adalah: Dalam bidang ekonomi 

khawatir dengan masalah lapangan pekerjaan dan masa depannya, dalam bidang 

sosial, pemuda saling bersaing untuk mendapat pengakuan orang lain, dalam 

bidang agama, tentunya sangat sedikit pemuda yang serius dan konsisten untuk 

berada di jalur yang benar sesuai tuntunan agama, dalam bidang budaya bisa 

dihitung berapa jumlah pemuda yang mau belajar tentang kebudayaan untuk 

melestarikannya. Adanya pernyataan yang mengatakan bahwa kebudayaan atau 

hasil karya jaman dulu itu kuno, sehingga masuklah budaya-budaya baru dari luar 

negeri yang dianggap modern. 

Pemahaman agama sangat penting di miliki oleh semua manusi tidak hanya 

para pemuda, tetapi tidak bisa di pungkiri bahwa tidak sedikit manusia memiliki 

pemahaman agama yang minim dan banyak juga yang secara tidak sadar 

mngangga pemahaman agama tidak penting dan mereka hanya lebih focus 

terhadap kehidupan duniawi. Para pemuda yang masuk ke dalam komunitas 

pencinta alam juga harus memiliki pemahaman agama, karena tidak bisa di 

pungkiri bahwa banyak pemuda yang masuk ke dalam komunitas tersebut hanya 

fokus terhadap kegiatang-kegiatan yang menjurus kepada pemeliharaan 

lingkungan, tanpa mereka sadari bahwa pemahaman agama sangat penting  jika di 
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padukan dalam kegiatan-kegiatan yang yang mereka lakukan seperti pemeliharaan 

lingkungan dan menjaga  sumber daya alam sekitar, seperti yang di lakukan para 

pemuda pencinta alam.  

Peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pemahaman Agama 

terhadap Pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA) di Desa Erelembang Kec. 

Tombolo Pao Kab. Gowa. Penyuluh Agama Islam berperan terhadap peningkatan 

pemahaman ilmu Agama Islam kepada para pemuda Komunitas Pencinta Alam 

(KPA) agar kedepanya pemuda tidak hanya memiliki pemahaman yang di luar 

dari pemahaman agama. 

Penyuluh agama selain sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin 

masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan 

serta masalah kenegaraan dalam rangka mensukseskan program pemerintah. 

Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan 

dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersaama-sama 

mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan ini 

ditampakan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, sehingga para pemuda 

dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan 

pemimpinnya. 

Sekarang ini banyak organisasi kepemudaan yang dapat dijadikan sebagai 

wadah pengembang nilai keagamaan pada pemuda. Contohnya seperti organisasi-

organisasi keagamaan seperti Remaja Masjid, ataupun Organisasi-organisasi 

lainnya seperti Ikatan Pemuda Dan Mahasiswa (IPMAH), Perkumpulan Pemuda 
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Pecinta Motor, Komunitas Pecinta Alam, ataupun organisasi yang berdiri di suatu 

wilayah tertentu seperti di kecamatan yakni Karang Taruna, Pemuda Pancasila. 

Salah satu organisasi yang dapat digunakan sebagai tempat untuk 

menanamkan nilai-nilai keagamaan pada pemuda adalah melalui organisasi 

Komunitas Pencinta Alam (KPA). Dimana Komunitas Pencinta Alam ( KPA) ini 

merupakan organisasi yang berada di setiap Desa atau bahkan di Kecamatan. 

Komunitas Pencinta Alam (KPA) ini merupakan wadah terdekat bagi para 

pemuda untuk mengembangkan potensi Penerapan keagamaan dalam dirinya. 

Selain itu Komunitas Pencinta Alam (KPA) adalah sebuah organisasi kepemudaan 

yang dalam keanggotaannya tidak berdasarkan pada sebuah latar belakang 

tertentu, dimana itu berarti keanggotaan Komunitas Pencinta Alam (KPA) tidak 

berdasar pada tingginya pendidikan seseorang atau berdasarkan pada strata 

tertentu. 

Tidak bisa di pungkiri bahwasanya semua orang memiliki Pemahaman 

Agama yang minim, terutama untuk para pemuda. itulah mengapa di perlukan 

Penyuluh Agama Islam terhadap pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA), karna 

KPA ini merupakan wadah atau tempat untuk penyuluh Agama dalam 

memberikan pehamahan keagamaan terhadap Pemuda atau masyarakat.  

Inilah alasan mengapa pentingnya Penyuluh Agama terhadap pemuda KPA di 

Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa agar para pemuda 

dapat menambah wawasan dan menerapkan pemahaman tentang keagamaan 

melalui penyuluh Agama Islam pada saat khutbah Jum’at, Tausiah, dan kegiatan-

kegiatan yang menyangkut keagamaan lainya. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti, penulis memfokuskan penelitian tentang Metode Penyuluh 

Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Keagamaan Terhadap Pemuda 

Komunitas Pencinta Alam (KPA) Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dari pembaca, dan agar lebih 

memudahkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam topic skripsi 

ini, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian terhadap variabel-variabel 

yang menjadi unsur dari judul di atas, yaitu: 

a. Upaya Penyuluh Agama Islam   

Penyuluh Agama Islam sangatlah penting dan strategis, disamping 

melaksanakan bimbingan penyuluhan juga memberikan penerangan dan motivasi 

mengenai ilmu-ilmu keagamaan, upaya untuk membangun manusia di bidang 

spritual yang mencangkup pada pembangunan kepribadian dan watak manusia itu 

sendiri yang didasari pada nialai-nilai ke-Islaman dan terbebas dari berbagai 

problem yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai-

Islaman pada setiap individu yang berada dalam lingkunangan keluarga yang amat 

mutlak diperlukan apalagi terhadap remaja yang merupakan cikal bakal pemimpin 

bangsa dan negara serta tegaknya Islam dimasa depan. 
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b. Faktor Penghambat Penyuluh Agama 

Faktor penghambat penyuluh agama adalah keterbatasan fasilitas, fasilitas 

sendiri termasuk hal yang penting dalam suatu kegiatan apapun, tidak terkecuali 

dalam kegiatan penyuluhan agama, fasilitas juga termasuk faktor penunjang para 

penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan agama yang maksimal, 

kemampuan penyuluh dalam hal penguasaan teknologo pendukung masih leham. 

A. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di kemukakan pokok 

permasalahan “Bagaimana Upaya yang di lakukan Penyuluh Agama Islam Dalam 

Memberikan Pemahaman Agama Islam Terhadap Pemuda Komunitas Pencinta 

Alam (KPA) Di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”. 

Dari pokok masalah tersebut maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam 

memberikan pemahaman Agama Islam Terhadap Pemuda Komunitas 

Pencinta Alam (KPA) di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa? 

2. Apa saja faktor Penghambat Penyuluhan Agama Islam Dalam 

Memberikan Pemahaman Keagamaan Terhadap Pemuda Komunitas 

Pencinta Alam (KPA) di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa? 
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B. Kajian Pustaka/Jurnal 

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

penulis teliti di antaranya sebagai berikut: 

1. M. Romly dengan judul buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh 

Agama buku Ini membahas tetang struktur dan strategi dalam pelaksanaan 

penyuluhan agama Islam.  

2. Rahatul Jannah Bimbingan Keagamaan Terhadap Anak di Panti Asuhan 

Nurul Ihsan. Penelitian ini membahas tentang apa saja bimbingan 

keagamaan dan metode yang di berikan. Sedangkan penelitian yang akan 

saya lakukan yaitu tentang Bagaimana Upaya Yang Di Lakukan Penyuluh 

Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Agama Islam Terhadap 

Pemuda Pencinta Alam. 

3. Syamsuddin Efektifitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penerapan 

Hukum Perkawinan Islam Di Masyarakat Pedesaan Penelitian ini 

membahas tentang efektifitas peran dan hambata penyuluh agama Islam. 

Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu tentang bagaimana 

upaya yang di Lakukan Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan 

Pemahaman Agama Islam Terhadap Pemuda Pencinta Alam. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat di kemukakan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam 

memberikan pemahaman Agama Islam terhadap pemuda Komunitas Pencinta 

Alam (KPA) di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Penyuluh Agama Islam dalam 

memberikan pemahaman Agama Islam terhadap pemuda Komunitas Pencinta 

Alam (KPA) di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi 

menjadi dua antara lain: 

a. Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis dan pembaca tentang 

Makna Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Keagamaan 

Terhadap Pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA). 

b. Menambah wawasan penulis dan pembaca tentang bagaimana permasalahan 

yang di alami Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman 

Keagamaan Terhadap Pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Penyuluhan Agama Islam 

1. Definisi Penyuluhan Agama Islam 

Pengertian agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sistem 

yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang 

Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia serta lingkungannya. Agama menurut Quraish Shihab adalah ketetapan 

ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia. 

Karakteristik agama adalah hubungan makhluk dengan Sang Pencipta, yang 

terwujud dalam sikap batinnya, tampak dalam ibadah yang dilakukannya serta 

tercermin dalam perilaku kesehariannya. Dengan demikian agama meliputi tiga 

pokok persoalan yaitu tata keyakinan, tata peribadatan dan tata kaidah. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

agama adalah segala peraturan yang bersifat mengikat dari Allah SWT melalui 

para Nabi-Nya yang menjadi pedoman hidup manusia secara vertikal maupun 

horizontal yang mampu membawa manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

dan akhirat. 

Penyuluhan merupakan salah satu teknik bimbingan. Sering dikatakan 

bahwa penyuluhan merupakan inti atau jantung bimbingan. Penyuluhan 

terutamadugaan untuk membantu mengatasi masalah-masalah psikologis, sosial, 

spiritual dan moral etis1. Penyuluh Agama Islam merupakan usaha untuk 

 
1 Umar dan Sartono, Bimbingan Penyuluhan, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 15. 
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membangun manusia di bidang spritual yang mencangkup pada pembangunan 

kepribadian dan watak manusia itu sendiri yang didasari pada nialai-nilai ke-

Islaman dan terbebas dari berbagai problem yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. Penanaman nilai-nilai-Islaman pada setiap individu yang beada dalam 

lingkunangan keluarga yang amat mutlak diperlukan apalagi terhadap remaja yang 

merupakan cikal bakal pemimpin bangsa dan negara serta tegaknya Islam dimasa 

depan. Dengan tujuan agar nilai-nilai keagamaan yang diberikan tersebut dapat 

ternilai. Lembaga dalam segenap aktivitas dan kerja yang dilakukan remaja dalam 

keidupan keluarga maupun dalam intraksi menuju dan menopang pembentukan 

manusia yang berkepribadian dan mempunyai watak yang utuh. 

Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluahn agama pada hakekatnya 

ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai 

agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh 

komitmen dan kosisten disertai wawasan multi cultural, untuk mewujudkan 

tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain1. 

Aktivitas penyuluh Agama dalam perkembangannya ternyata sudah 

banyak dilakukan organisasi dankelembagaan da’wah, bahkan pembinaan 

kelembagaan penyuluh Agama juga sudah menjadi kebijakan pembangunan 

Agama yang dilakukan berkelanjutan oleh masyarakat maupun pemerintah namun 

sejalan dengan dinamika sosial dan kultural sebagai dampak pembangunan maka 

dalam pembinaan kehidupan keagamaan dibutuhkan kajian tentang dakwah secara 

luas dan mendalam. 

 
1Anis Prwanto, Http:// www.Academia.Edu/11331456 /Peran_Penyuluh 

_Agama_Dalam_Pembinaan_Umat Diakses Pada 24 September 2020  
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluh Agama 

Islamadalah pelaksana tugas pemerintah dikalangan khusus atau orang yang telah 

mempunyaikompetensi tertentu dalam pengetahuan Agama Islam untuk 

membantu membina kerohanian masyarakat yang mengalami problem hidup 

dalam lingkungannya sehingga mendapat pencerahan dan solusi yang berdasarkan 

nilai-nilai keIslaman dari penyuluh Agama Islam yang di rekrutoleh pemerintah 

dalam hal ini kementerian Agama Republik Indonesia. 

Dari pembakuan istilah Penyuluh Agama Islam telah memberikan makna 

yang strategis bagi penyuluh agama Islam itu sendiri untuk lebih berkiprah dalam 

melakukan pembibingan dan penyuluhan guna memberikan pencerahan kepada 

umat Islam sehingga umat Islam merasa terbimbing dengan kehadiran penyuluh 

agama Islam dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan umat 

serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat beragama dalam 

berbagai bidang.2 Keberadaan Penyuluh Agama dilandasi dengan peraturan 

berikut :  

a. Keppres No.87 Tahun1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional  

b. Kep. Menkowasbangpan No. 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan 

Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya  

c. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BKN No. 574 Tahun 

1999 dan No. 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya  

 
2Anis Prwanto, Http:// www.Academia.Edu/11331456 /Peran_Penyuluh 

_Agama_Dalam_Pembinaan_Umat Diakses Pada 24 September 2020  
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d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 516 Tahun 2003 Tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam dan Angka 

Kreditnya3 

2. Tugas Pokok, dan Fungsi Penyuluh Agama Islam 

a. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam  

Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan 

kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa 

agama. Di samping harus menguasai ajaran agama, penyuluh agama juga 

berkewajiban untuk memberikan pengetahuan secara umum.  

Oleh karena itu, seorang penyuluh agama pun perlu mengetahui arah 

kebijakan Kemenag RI. Direktur Jenderal Penerangan Islam Islam (Dirjen Penais) 

Bimas Islam Kemenag RI H Juraidi menyebutkan bahwa terdapat 15 poin arah 

kebijakan Kemenag dalam pembangunan agama pada periode 2020-2024. 

Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, meningkatkan 

kerukunan umat beragama. Meningkatkan keselarasan atau relasi antara budaya 

dan agama, meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama seperti 

masalah pernikahan, haji, dan memberikan bantuan kitab suci, melakukan 

pemanfaatan ekonomi keagamaan seperti zakat, infaq, sedekah, meningkatkan 

pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Kedelapan, meningkatkan 

pengelolaan pendidik, meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pendidikan, 

meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan, meningkatkan kualitas karakter dan 

mental siswa, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, 

 
3Enjang AS., “Dasar-dasar Penyuluhan Islam”, Jurnal Ilmu Dakwah Vol.4 No. 14 Juli 

Desember 2009, 731 
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menguatkan pendidikan tinggi yang berkualitas, meningkatkan kualitas tata kelola 

pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan, meningkatkan kualitas 

penelitian, pengembangan, dan kebijakan.4 

b. Fungsi Penyuluh Agama Islam  

1) Fungsi Informatif dan Edukatif Penyuluh Agama Islam memposisikan 

dirinya sebagai Da’I yang berkewajiban mendakwahkan Islam, 

menyampaikan penerangan Agama Islam dan mendidik masyarakat 

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

Nabi. 

2) 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. 

3) Fungsi Advokatif Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung 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. 

Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, 

mengayomi dam menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan 

menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang 

menjadi keperluan masyarakat dalam membinah wilayahnya baik untuk 

 
4 http://netisulistiani.wordpress.com/penyuluhan-agama. diakses, pada 24 September 

2020 
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keperluan sarana kemasyarakatan maupun perubadatan. Seperti yang di 

tegaskan dalam surah Ali-Imran ayat 104: 

ع نِ   وْن   ي نْه  و  وْفِ  عْر  بِالْم  وْن   ر  ي أمْ  و  يْرِ  الْخ  اِل ى  يَّدْع وْن   ةٌ  ا مَّ نْك مْ  م ِ لْت ك نْ  وَ 

ه م   ىِٕك  
ٰۤ
ا ولٰ و  نْك رِ ۗ  الْم 

وْن   فْلِح   الْم 

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu dan segolongan orang yang 

menyeruh (berbuat)yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar dan 

merekalah orang-orang yang beruntung”. (Qr. Ali-Imran: 104) 

2. Sasaran Penyuluhan Agama Islam 

Sasaran Penyuluh Agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat 

Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan dan ciri 

pengembangan kontemporer yang ditemukan didalamnya. Termasuk di dalam 

kelompok sasaran itu adalah masyarakat yang belum menganut salah satu Agama 

Islam yang diakui di Indonesia.5 

Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan yaitu 

seperti yang akan diuraikan di bawah ini. 

a. Lembaga Permasyarakatan  

Sasaran penyuluhan Agama pada Lembaga Pemasyarakatan adalah 

karyawan/petugas lembaga tersebut dan narapidana. Penyuluhan kepada para 

karyawan/petugas sangat panting mengingat merekalah yang berhubungan sehari-

 
5 Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam dan Urusan 

Haji, Panduan, Penyuluh Agama, 1987, h. 25-35 
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hari dengan narapidana. Penyuluhan Agama ini mereka diharapkan lebih 

menyadari bahwa tugas yang mereka emban bukan saja tugas Negara melainkan 

tugas Agama. Bimbingan sehari-harinya mereka lakukan terhadap narapidana 

selain berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan juga berdasarkan nilai-nilaiAgama. 

Penyuluhan Agama kepada narapidana berusaha menumbuhkan kesadaran 

rohaniah untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar 

dengan penuh harapan bahwa Allah akan menerima taubatnya, membuka 

lembaran baru bagi sisa umurnya. Para Penyuluh Agama hendaknya mengetahui 

latar belakang pendidikan, keluarga, ketaatan beragama, jenis kejahatan yang 

dilakukan dan lama hukuman yang dijalaninya. 

b. Generasi Muda 

Penyuluhan Agama bagi generasi muda meliputi kelompok-kelompok anak-

anak, remaja dan pemuda. Penyuluhan Agama kepada mereka sangat penting 

karena merekalah yang akan melanjutkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Generasi muda adalah 

tumpuan harapan untuk melanjutkan pembangunan. 

Generasi muda dengan ciri khasnya, terdapat di berbagai lapisan masyarakat 

dan secara demografis merupakan jumlah yang terbanyak dari penduduk 

Indonesia. Menurut ukuran lahiriah umur mereka masih lebih panjang, potensial, 

fisik dan fikirannya masih lebih b esar dan mempunyai sikap reseptif terhadap 

pengaruh dari luar. Selain dari itu tentu saja peranannya masih lebih besar pula 

dibandingkan dengan generasi tua. 
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c. Kelompok orang tua 

Penyuluhan Agama kepada kelompok orang tua dimaksud untuk lebih 

meningkatkan pengetahuanAgama dan kesadaran beragama serta pengamalannya. 

Sesuai dengan peranannya sebagai pemimpin rumah tangga, maka keberagamaan 

mereka akan mempunyai dampak positif baik kepada anak-anaknya maupun 

kepada generasi muda umumnya. 

Adapun yang dimaksudkelompok orang tua adalah laki-laki dewasa pada 

umumnya yang hidup di berbagai lingkungan masyarakat, baik di pedesaan 

maupun di perkotaan. 

d. Kelompok wanita 

Penyuluhan Agama kepada kelompok wanita adalah untuk meningkatkan 

ilmu Agama dan kesadaran beragama serta pengalamannya. Sebab peranan wanita 

selain sangat penting dalam rumah tangga, dan dalam masyarakat pun semakin 

meningkat.6 

Dengan demikian sasaran penyuluhan Agama tidak saja kepada ibu rumah 

tangga tetapi juga wanita karir, baik yang tergabung dalam berbagai organisasi 

wanita maupun wanita pada umumnya. 

e. Masyarakat Daerah Rawan 

Penyuluhan keagamaan kepada kelompok dimaksudkan untuk meningkatkan 

ilmu Agama dan kesadaran beragama dan melaksanakannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan ilmu yang memadai dan kesadaran keagamaan yang tinggi 

 
6 A. M. Romly, Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama Utang, h, 22. 
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mereka akan dapat menangkal pengaruh-pengaruh luar yang negatif dan 

bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 

f. Rehabilitasi/Pondok Sosial 

Penyuluhan Agama Islam kepada warga atau penghuni Inrehabilitasi/pondok 

sosial berusaha menanamkan gairah hidup berdasarkan kepada kesadaran dan 

penghayatan serta pengalaman ajaran Agama. Penghuni inrehabilitasi/pondok 

sosial terdiri dari berbagai macam, seperti: para lanjut usia, cacat badan, yatim 

piatu, korban penyalah gunaan narkotik dan sebagainya. 

PenyuluhanAgama terhadap kelompok masyarakat ini akan sangat besar 

manfaatnya dalam memberi arti terhadap hidup mereka agar tidak berputus asa 

dalam berusaha menjadi warga negara yang beragama menurut kemampuan yang 

ada pada dirinya. 

Khusus untuk para anak yatim/piatuperlu mendapat perhatian khusus 

terutama menyangkut pendidikannya. Bukan hal yang mustahil di antara mereka 

asal kanmendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan dengan didorong oleh 

keprihatinannya justru akan men ghasilkan putra bangsa yang 

beragamadikemudian hari melebihi dari anak yang masih mempunyai orang 

tualengkap. Oleh karena itu suasana lingkungan yang di liputi oleh jiwa taat 

beragama mendatangkan iklim yang menguntungkan bagi mereka. 

g. Kelompok Perumahan 

Dimaksud dengan perumahan di sini adalah kompleks perumnas, 

komplekperumahankaryawan baik instansi pemerintah maupun swasta. 

Sasarannya adalah baik karyawan itu sendiri maupun keluarganya. Penyuluhan 



20 

 

 

Agama kepada mereka adalah untuk meningkatkan pengetahuanAgama dan 

kesadaran beragama serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian diharapkan tercipta suasana keagamaan dan kehidupan yang harmonis 

baik di rumah tangga masing-masing maupun di lingkungan masyarakat 

kompleksnya. 

h. Kampus/Masyarakat Akademis 

Masyarakat kampus/akademis dimaksudkan masyarakat civitas akademis 

pada setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sasarannya adalah para 

pengajar, mahasiswa dan karyawan administrasinya. Penyuluhan Agama kepada 

kelompok masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Agama dan 

kesadaran beragama dengan penghayatan yang mendalam serta mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian di samping mereka memiliki ilmu 

pengetahuan maksimal yang diharapkan semang at keagamaan yang maksimal 

pula, sehingga kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat akan memberikan 

manfaat yang besar. 

i. Majelis Taklim 

Majelis taklim selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Oleh 

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

taklim atau pengajian mempunyai peranan penting dalam pembinaan masyarakat.7 

Mungkin pesertanya hanya terdiri dari beberapa orang atau bersifat massal. 

Namun demikian penyuluhan Agama Islam melalui majelis taklim akan 

 
7 M Bambang Pranowo dkk., Pedoman Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh 

Agama 

Islam (Jakarta: Departemen Agama RI.2002), h. 30 
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mempunyai dampak yang besar dalam membina kehidupan keagamaan 

masyarakat. 

3. Materi Penyuluhan  

a. Akidah 

Penyuluhan Akidah dimaksudkan untuk menanamkan keyakinan yang teguh 

akan adanya Allah. Kelompok sasaran diarahkan kepada kesadaran yang tinggi 

bahwa dirinya adalah hamba dan ciptaan Allah. Oleh karena itu agar percaya dan 

hanya memuja kepada-Nya serta mencintainya, pokok-pokok akidah Islamiah 

secara sistematis dirumuskan dalam rukun iman yang enam, yaitu:8 

1) Iman Kepada Allah 

2) Iman Kepada Malaikat-Malaikat Allah 

3) Iman Kepada Kitab-kitab Allah 

4) Iman Kepada Rasul-Rasul Allah 

5) Iman Kepada Hari Akhir 

6) Iman Kepada Qada’ dan Qadar Allah 

b. Ibadah 

Ibadah merupakan bentuk mashdar dari kata kata abada yang tersusun dari 

huruf ‘ain, ba, dan dal. Arti dari kata tersebut mempunyai dua makna pokok yang 

tampak bertentangan atau bertolak belakang. Pertama, mengandung pengertian lin 

wa zull yakni; kelemahan dan kerendahan. Kedua mengandung pengertian syiddat 

wa qilazh yakni; kekerasan dan kekasaran. Terkait dengan kedua makna ini, Prof. 

Dr. H. Abd. Muin Salim menjelaskan bahwa, dari makna pertama diperoleh kata 

 
8 Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam dan Urusan 

Haji, Panduan, Penyuluh Agama, 1987, h. 36 
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‘abd yang bermakna mamlūk (yang dimiliki) dan mempunyai bentuk jamak ‘abid 

dan ‘ibad. Bentuk pertama menunjukkan makna budak-budak dan yang kedua 

untuk makna “hamba-hamba Tuhan”. Dari makna terakhir inilah bersumber kata 

abada, ya’budu,’ibadatan yang secara leksikal bermakna “tunduk merendahkan, 

dan menghinakan diri kepada dan di hadapan Allah SWT. Ibadah adalah suatu 

bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari 

rasa pengagungan yang bersemai dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang 

kepadanya ia tunduk. Rasa itu lahir akibat adanya keyakinan dalam diri yang 

beribadah bahwa obyek yang kepadanya ditujukan ibadah itu memiliki kekuasaan 

yang tidak dapat terjangkau hakikatnya. 

Fungsi ibadah, terkait dengan fungsi dan kedudukan manusia sebagai 

‘abdullāh (hamba Allah). Ada empat macam hamba Allah, sebagai berikut; (a) 

hamba karena hukum, yakni budak-budak; (b) hamba karena penciptaan, yakni 

manusia dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan; (c) hamba karena pengabdian 

kepada Allah, yakni orang-orang beriman yang menunaikan hukum Tuhan dengan 

ikhlas; dan (d) hamba karena memburu dunia dan kesenangannya. 29 Dari 

keempat tipe hamba Allah ini, diketahui bahwa ternyata diketahui bahwa ada 

diantaranya yang tidak menyembah kepada Allah SWT. 

Pelaksanaan ibadah kepada Allah harus sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, 

tidak boleh dibuat-buat menurut selera manusia. Pelaksanaan setiap ibadah tentu 

saja harus diawali dengan niat dan pernyataan serta sikap yang mutlak akan hanya 

ada satu-satunya Tuhan yang wajib disembah yakni Allah dan mengakui dengan 
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sesungguh hati akan kebenaran Muhammad SAW sebagai Rasulullah. 

Kesemuanya dirumuskan dalam rukun Islam yang lima, yaitu: 

1) Mengucapkan dua kalimat syahadat 

2) Melaksanakan shalat 

3) Mengeluarkan zakat 

4) Berpuasa di bulan Ramadhan 

5) Naik Haji bagi orang yang mampu. 

c. Akhlak 

Akhlak merupakan perilaku yang tampak (terlihat) dengan jelas, baik dalam 

kata-kata maupun perbuatan yang memotivasi oleh dorongan karena Allah. 

Namun demikian, banyak pula aspek yang berkaitan dengan sikap batin ataupun 

pikiran, seperti akhlak diniyah yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu pola 

perilaku kepada Allah, sesama manusia, dan pola perilaku kepada alam. 

Penyuluhan mengenai materi akhlak ditekankan kepada kesadaran pribadi 

yang tinggi bahwa segala tindak tanduk dan amal perbuatannya tidak akan 

terlepas dari pengawasan Allah swt. Contoh akhlak yang baik yaitu: adil, jujur, 

disiplin, sopan, santun terhadap sesama manusia dan lain-lain. 

d. Al-Qur’an 

Al-Qur’an secara ilmu kebahasaan berakar dari kata qaraa yaqrau qur’anan 

yang bererti “bacan atau yang dibaca”. Secara general AlQur’an berarti sebagai 

sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantaraan malikat Jibril, ditulis dalam 

mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara, dan membacanya merupakan 
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amal ibadah. Al-Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

merupakan mukjizat paling besar pengaruhnya, isinya selalu relevan dengan 

kehidupan, serta ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah 

bagi manusia. Salah satu kemu’jizatan (keistimewaan) Al-Qur’an yang paling 

utama adalah hubungannya dengan sains dan ilmu pengetahuaan, begitu 

pentingnya sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Qur’an sehingga Allah 

menurunkan ayat yang pertama kali Q.S Al- ‘alaq 96/1-5.  

Al Qur’an sebagai sumber ajaran Islam harus dipelajari dengan baik. Dalam 

rangka mendalami Al Qur’an terlebih dahulu hendaknya belajar membaca, karena 

membaca Al Qur’an termasuk ibadah. Kemudian belajar memahami isinya dan 

menghayatinya yang selanjutnya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.9 

e. Sejarah dan Kebudayaan Islam 

Sejarah dan Kebudayaan Islam merupakan salah satu materi penyuluhan 

agama yang sangat penting. Penyuluhan mengenai materi sejarah dan kebudayaan 

Islam ini dititikberatkan kepada pengenalan terhadap para Nabi dan Rasul, para 

sahabat Nabi dan para ulama serta pemuka agama untuk dijadikan contoh dan 

teladan. Disamping itu agar mereka mengetahui pekembangan Islam dari zaman 

ke zaman serta pasang surutnya. Tujuannya adalah agar kelompok sasaran 

memperoleh kesan utuh tentang Islam dengan segala aspeknya.10 

 
9 Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam dan Urusan 

Haji, Panduan, Penyuluh Agama, 1987, h. 36 
10 Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam dan Urusan 

Haji, Panduan, Penyuluh Agama, 1987, h. 37 
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4. Metode Penyuluhan 

Metode adalah cara sebaik-baikya untuk mencapai suatu tujuan. Suatu 

kegiatan yang berencana dan teratur biasanya memiliki suatu metode. Semakin 

rumit suatu kegiatan semakin banyak pula metode yang diciptakan, demikian pula 

halnya dengan kegiatan Penyuluhan Agama. Oleh karena itu disini akan diuraikan 

beberapa metode, baik dilihat dari strategi dan sasaran yang dihadapi maupun dari 

sifat dan bentuk penyuluhan itu sendiri.11 

Dilihat dari segi sasaran yang dihadapi, penyuluhandapat dilakukan dengan 

dua metode, yaitu metode individu dan metode kelompok. 

a. Metode Individu 

Penyuluhan Agama dilaksanakan secara individu, dari pribadi kepribadi. 

Metode ini disebut dengan metode pendekatan pribadi (personal approach) karena 

dalam pelaksanaannya secara langsung melakukan pendekatan kepada setiap 

pribadi. Dalam metode ini penyuluhan melakukan dialog langsung kepada pribadi 

sasaran, memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan saran-saran dan sedapat 

mungkin berusaha membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. 

b. Metode Kelompok 

Sasaran/komunikan yang dihadapi merupakan kelompok yang banyak dan 

cara menghadapinya dengan sekaligus. Semua penerangan dan penyuluhan yang 

menggunakan media komunikasi massa menggunakan metode ini. Sebab pembaca 

Koran, penonton televise dan pendengar radio adalah masyarakat umum yang 

harus dihadapi oleh penyuluhan secara umum pula. 

 
11 Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam dan Urusan 

Haji, Panduan, Penyuluh Agama, 1987, h. 39 



26 

 

 

Dilihat dari segi sifatnya, ada beberapa metode yang dapat digunakan, antara 

lain: Ceramah, Tanya jawab, diskusi.12 

1) Metode ceramah 

Metode ceramah sering pula disebut metode informasi yakni penerangan 

secara lisan oleh Penyuluh Agama sebagai komunikator kepada kelompok 

masyarakat sasaran sebagai komunikan. Metode ini sangat tepat apabila sasaran 

yang dihadapi merupakan kelompok yang berjumlah besar dan diperlukan 

dihadapi secara sekaligus. Penyuluhan bias mempergunakan alat bantu seperti 

pengeras suara, radio, televise, slide atau film. Meskipun pada prinsipnya metode 

ini menggunakan lisan, tetapi pesan yang disampaikan bias diperjelas dengan 

bantuan mimik, gerak dan gesture. 

2) Metode Tanya jawab 

Metode ini dapat dikatakan kelanjutan dari metode ceramah, yaitu proses 

Tanya jawab antara penyuluh dan sasaran penyuluhan. Sifatnya memang sama 

dengan metode ceramah, dalam hal sama-sama menggunakan lisan. Hanya 

bedanya, dalam metode ceramah peranan aktif berada di tangan penyuluh, 

sedangkan dalam metode Tanya jawab peranannya bisa timbal balik. 

B. Pemuda 

1. Pengertian Pemuda  

Kosa kata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan “generasi 

muda” dan “kaum muda”. Seringkali terminologi pemuda, generasi muda, atau 

kaum muda memiliki pengertian yang beragam. Pemuda adalah individu yang bila 
 

12 Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam dan Urusan 

Haji, Panduan, Penyuluh Agama, 1987, h. 41 
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dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang 

mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumberdaya 

manusia pembangunan baik untuk saat ini maupun masa dating13. pemuda yang 

dapat dilihat pada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang 

Kepemudaan, yaitu seorang warga negara yang memasuki periode penting dalam 

masa pertumbuhan yang digolongkan dalam kelompok umur 16 sampai 30 tahun, 

yang secara fisik mengalami pertumbuhan jasmani dan secara psikis sedang 

mengalami masa perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan konsep 

yang dibentuk oleh nilai.  

Pemuda merupakan bagian dari penduduk usia produktif. Selain itu, pemuda 

menjadi salah satu sumber potensial dalam proses pembangunan bangsa yang 

memegang peranan penting sebagai sumber kekuatan moral, kontrol sosial, agen 

perubahan. Sejarah membuktikan bahwa pemuda adalah salah satu pilar yang 

memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sedikit 

banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara 

tersebut (Wahyu Ishardino Satries). Pada generasi sekarang pemuda merupakan 

penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa.14 

Pemuda dapat berperan seperti orang dewasa dan mungkin juga dapat 

berperan seperti seorang remaja. Pemuda adalah kehidupan pada masa transisi, 

 
13  Peran Politik Pemuda: Dinamika Pergerakan Pemuda Sejak Sumpah Pemuda 1928 

Sampai Kini (Jurnal-- Debat Edisi Pertama, Agustus 2009), 2 
14 Andhi Surya Mustari, dkk, Statistik Pemuda Indonesia 2015, (Jakarta: Badab Pusat 

Statistik 2015), h. 21 
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tetapi penting untuk memastikan bahwa pemuda mengembangkan kompetensi dan 

kapabilitas mereka selama masa transisi.15 

Kaum muda dalam setiap masyarakat dianggap sedang mengalami apa yang 

dinamakan “moratorium”. Moratorium merupakan masa persiapan yang diadakan 

masyarakat yang memungkinkan pemuda-pemuda yang bersangkutan dalam 

jangka waktu tertentu mengalami waktu perubahan, dengan sekalian kesalahan 

yang mereka buat dalam mengalami perubahan itu (Harsja W. Bachtiar, 1982:11) 

hanya dengan melalui perjuangan identitas dalam upaya meningkatkan kualitas 

generasi muda, dapat diperjelas ide serta pikiran mereka, sehingga ide dan pikiran 

itu menjadi suatu konsep yang berguna.  

Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial. 

Kedudukannya yang strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan 

sumber insani bagi pembangunan bangsanya. Maka ibarat satu mata rantai yang 

terurai panjang, posisi pemuda dalam masyarakat menempati mata rantai yang 

paling sentral karena berfungsi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan 

berkemampuan untuk mengisi dan membina kemerdekaan. Pemuda sebagai 

harapanbangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan 

menguasai masa depan.16 

Kriteria Pemuda biasanya mencaku, mereka yang berusia 15- 24 Tahun 

(bertumpang tindih membingungkan dengan anak yang meliputi usia 0- 17 

Tahun), peraturan perundang-undangan Indonesia (seperti halnya di beberapa 

negara lain Asia, Afrika dan Amerika Latin) memperpanjang batas formal pemuda 

 
15 Zaini Ahmad, Peran Pemuda Dalam Pembangunan Masyrakat Pedesaan. (Tesis--

Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 1998) 
16 Arifin Noor, “ISD Ilmu Sosial Dasar”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), h. 97 
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hingga usia yang mengherankan. Generasi muda merupakan istilah Demografis 

dan Sosiologis dalam konteks tertentu.17 

Karakteristik yang menonjol dari pemuda adalah peranannya dalam masa 

peralihan menuju pada kedudukan yang bertanggung jawab dalam tatanan 

masyarakat antara lain: 

a. Kemurnian idealismenya 

b. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan 

gagasan-gagasan baru 

c. Semangat pengabdiannya 

d. Spontanitas dan dinamikanya 

e. Inovasi dan kreativitasnya 

f. Keinginan-keinginan untuk segera mewujudkan gagasangagasan 

baru 

g. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan 

kepribadiannya yang mandiri 

h. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat 

merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan 

kenyataan-kenyataan yang ada. 

2. Peran Pemuda dalam Masyarakat 

Peranan pemuda di dalam masyarakat dapat kita bedakan atas dua hal, 

yaitu. 

 
17 Wahyu, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, (Surabaya: Usaha Nasional,1986), 69-70. 
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a. Peran Pemuda  

Peran adalah tindakan dan tingkah laku yang mempunyai pola dimana 

hal tersebut terdapat pada status sosial yang melekat dalam kehidupan 

masyarakat. Peran tersebut meliputi hak, kewajiban, harapan-harapan, 

norma dan tingkah laku. Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari 

seseorang dalam keadaan suatu status tertentu, sebagai individu-individu 

yang meneruskan tradisi mendukung tradisi dan yang oleh sebab itu 

dengan sendirinya berusaha mentaati tradisi yang berlaku. Dalam 

hubungannya dengan persoalan ini menjadi kewajiban bagi pemuda untuk 

melestarikan kebudayaan bangsa. Sebagai individu-individu yang 

berusaha menyesuaikan diri, baik dengan orang-orang atau golongan yang 

berusaha mengubah tradisi, dengan demikian akan terjadi perubahan 

dalam tradisi dalam masyarakat.18 

Masalah pemuda merupakan masalah yang abadi dan selalu dialami 

oleh setiap generasi dalam hubungannya dengan generasi yang lebih tua. 

Problema ini disebabkan karena sebagai akibat dari proses pendewasaan 

seseorang, proses perubahan terjadi secara lambat dan teratur (evolusi) 

atau dengan besarbesaran sehingga orang sukar mengendalikan perubahan 

yang terjadi, bahkan seakan-akan tidak diberi kesempatan untuk 

menyesuaikan dengan situasi (obyektif) perubahan tadi.19 

 

 

 
18Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: PT. Pineka Cipta 2003), h. 139.  
19 Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, h, 115-116. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Setiap penelitian ilmiah harus memiliki metode yang tepat. Hal itu bertujuan 

untuk mendapatkan data obyektif, dengan menggunakan metode pengumpulan 

data dan teknik analisis data yang akurat. Dalam penulisan ini peneliti 

menggunakan metode penelitian, dengan jenis penelitian yang bersifat kualitatif 

sebagai berikut: 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan usaha mencari hubungan antar variable untuk 

menjelaskan satu fenomena sosial. Di dalam menjelaskan fenomena tersebut, 

penelitian kualitatif selalu menekankan tiga aspek penting. Pertama, pada unit 

analisis mikro dimana satuan yang di teliti dibatasi sedemikian rupa sehingga 

lebih dapat dijelaskan secara terperinci. Kedua, penelitian bersifat holistic dalam 

arti melihat obyek yang diteliti secara menyeluruh di dalam satu kesatuan. Ketiga 

penelitian kualitatif cenderung menekankan perbandingan sebagai salah satu 

kekuatan karena perbandingan ini juga membuat penelitian kualitatif dapat 

menekankan proses dan dapat menegaskan konteks sosial di mana suatu gejala 

yang muncul.1 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian kualitatif ini didasarkan pada 

penggalian fakta dari hasil peneliti dalam mengobservasi dan melakukan 

wawancara sebagai pengumpulan data dan kemudian menyimpulkan dalam 

bentuk kata-kata atau lebih deskriptif. Maka dari itu, peneliti mengamati langsung 

 
1 Moleong U. Maman kh, dkk, Metodologi penelitian: Teori dan praktek (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada 2006), h.24 



32 

 

 

mengenai “Metode Penyuluhan Agama Islam dalam Memberikan Pemahaman Agama 

Islam Terhadap Pemuda Komunitas Pencinta Alam” 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian atau pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif. penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat 

digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sementara 

itu, menurut Bogdan dan Taylor, bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan 

perilaku dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif ini 

dimungkinkan 5 untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses 

berpikir induktif. Penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data 

meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, untuk mengetahui Makna 

Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Keagamaan Terhadap 

Pemuda KPA, dalam melakukan penelitian, peneliti menentukan metode 

penelitiannya sesuai dengan metode yang ditetapkan. Dalam hal ini metode 

pendekatan yang akan dilakukan agar memperoleh data atau informasi yang 

dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Moleong mengatakan bahwa 

“penelitian kualitatif bertolak dari paradigma ilmiah yang realisasi empiris yang 

terjadi dalam suatu konteks sosial-cultural. Saling terkait satu sama lain, sehingga 

fenomena sosial harus diungkap secara holistic. Penelitian kualitatif dipilih agar 

hasil penelitian tidak bertolak dari teori saja, melainkan dari fakta sebagaimana 

adanya dilapangan sehingga menjamin keaslian sumber data. Sumber data yang 
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demikian akan sangat menguntungkan didalam pekerjaan analisis, karena secara 

langsung dapat diterapkan metode analisis disamping bersifat lebih objektif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Secara garis besar penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek 

penelitian secara holistik dengan cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang 

alami tanpa ada campur tangan manusia. Oleh karena itu, tujuan utama dari 

pendekatan kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau fenomena sosial 

dengan lebih memfokuskan pada gambaran yang utuh dari fenomena yang diteliti, 

daripada memecahnya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya sebuah penelitian, 

penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting karena lokasi 

penelitian merupakan objek dan tujuan untuk mempermudah penelitian. Sesuai 

judul penelitian, yaitu Makna Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan 

Pemahaman Keagamaan Terhadap Pemuda KPA di Desa Erelembang Kec. 

Tombolo Pao Kab. Gowa. Maka penelitian tersebut merupakan penelitian 

lapangan yang lokasinya berada di Desa Erelembang Kab. Gowa. Alasan peneliti 

memilih loasi penelitian tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah 

tersebut dan cukup mengetahui kondisi wilayah yang menjadi tujuan penelitian. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian menjelaskan perspektif yang digunakan dalam 

membahas obyek penelitian. Berdasarkan konteks dan relevansinya, peneliti ini 

menggunakan pendekatan Bimbingan, Pendekatan Psikologi, pendekatan 

sosiologi. 

1. Pendekatan Bimbingan 

Pendekatan Bimbingan adalah suatu pendekatan yang mempelajari 

pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi 

kesulitan-kesuliatan dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidup. 

Pendekatan Bimbingan yang di maksudkan adalah sebuah sudut pandang yang 

dapat melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai suatu bentuk penerapan 

pembinaan dalam memberikan bimbingan penyuluh terhadap Komunitas Pencinta 

Alam (KPA). 

2. Pendekatan Psikologi  

Pendekatan Psikologi meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang di 

peroleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang meliputi spekulasi 

mengenai jiwa itu. Psikologi berbicara tentang tingkah laku manusia yang di 

asumsikan sebagai gejala-gejala dari jiwa. Pendekatan Psikologi mengamati 

tentang tingkah laku manusia yang di hubungkan dengan tingkah laku yang 

lainnya dan selanjutnya di rumuskan tentang hukum-hukum kejiwaan manusia. 
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C. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh, apabila penelitian 

menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka 

sumber data disebut responden, yaitu orang yang menjawab atau merespon 

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.1 Data yang diperoleh 

nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan 

oleh pembaca. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber utama dalam penelitian sebagai 

informan, yang menjadi informan kunci yaitu Penyuluh Agama Islam fungsional, 

Komunitas Pencinta Alam yang ada di Desa Erelembang Kec. Tombolo Pao Kab. 

Gowa dan informan tambahan yaitu berdasarkan interaksi langsung di lapangan 

bersama subyek dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung 

masyarakat. 

2. Data sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu yang dikumpulkan untuk 

melengkapi sumber data primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi 

mengenai kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Buku, 

Jurnal, Majalah, Koran atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan aspek yang 

diteliti. 

 
1Johni Dimyati, M.M, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada 

Pendidikan Usia Dini (PAUD), (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Mei 2013), hal. 

39.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mencari data. Adapun 

metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian sebagai berikut: 2 

1. Observasi 

Observasi adalah untuk mengetahui sesuatu yang terjadi atau yang sedang 

dilakukan dan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau 

merasakan sendiri. Karena tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi dan keadaan 

obyek yang akan diteliti. Yang berkaitan dengan Makna Penyuluh Agama Islam 

Dalam Memberikan Pemahaman Agama Islam Terhadap Pemuda KPA Di Desa 

Erelembang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa. 

2. Wawancara  

Teknik wawancara yakni suatu produser pengumpulan data primer yang 

dilakukan dengan cara mengadakan wawancara tatap muka dengan yang diteliti 

dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dalam penelitian 

kualitatif lebih bersifat mendalam dan seringkali tidak berstruktur. Wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung 

oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau 

direkam. 

 
2 Syamsuddin AB, Dasar-dasar Teori Metode Penelitian Sosial Cet. l; Purwosari: Wade 

Group, 2017), h 103 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat teori, dalil dan hukum-hukum dan lain sebagainya. Sifat utama data ini 

tak terbatas antara ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti 

untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.3 

E. Instrument Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas uang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian sebenarnya. 

Data merupakan wujud dan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan 

dikumpulkan guna mendeksripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya, oleh 

karena itu, maka dalam pengumpulan data yang cukup valid dan akurat dalam 

suatu penelitian. 

Instrument penelitian ini adalah salah satu unsur yang sangat penting 

dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini adalah kualitatif setelah masalah 

dilapangan lebih jelas maka instrument dukungan dengan pedoman wawancara, 

alat-alat dokumentasi serta alat tulis. Peneliti sebagai instrumen utama penelitian 

akan menjadi pihak yang terlibat langsung dalam melakukan penelitian. Selain 

peneliti, instrumen lain dalam penelitian kualitatif adalah alat-alat yang peneliti 

gunakan untuk mendukung proses penelitian. Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah buku catatan, pulpen, perekam suara, kamera dan laptop. 

 

 
3 Syamsuddin AB, Dasar-dasar Teori Metode Penelitian Sosial (cet. L; pPurwosari: 

Wade Group, 2017), h. 108. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analasis Data 

Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha 

pengumpulan data yang menjadi obyek penelitian, namun juga merupakan suatu 

kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil 

pengumpulan data baik wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan 

upaya yang berlanjut dan berulang-ulang, data yang diperoleh dilapangan diolah 

dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk analisis. 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari: 

1. Analisis selama pengumpulan data. Kegiatan-kegiatan analisis selama 

pengumpulan data meliputi: menetapkan fokus penelitian, penyusunan 

temuan-temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan 

rencana pengumpulan data berikutnya, penetapan sasaran pengimputan 

data (informan, situasi dan dokumen) 

2. Reduksi data. Reduksi data, pemilahan, pemusatan dan penyederhanaan 

data yang baru diperoleh dari penelitian namun belum diolah dan muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi data, seseorang dapat 

memusatkan perhatian dan mencari bahan penelitian dari berbagai literatur 

khusus yang akan digunakan sesuai dengan topik yang diajukan dalam 

rumusan masalah. Dan data yang relevan atau cenderung dianalisis secara 

cermat, sedangkan yang kurang relevan atau kurang tepat dikesampingkan. 
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3. Penyajian data, yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun 

dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Ada dua tahap penyajian dalam penyajian data oleh 

peneliti, yaitu fase deskriptif dan fase evaluasi/kritis. 

1) Tahap deskriptif 

Diawali dengan identifikasi data dari hasil reduksi data yang telah 

dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan pemaparan data terkait 

nilai-nilai kemasyarakatan, dan diakhiri dengan perumusan alat 

analisis untuk menganalisis objek kritik.  

2) Tahap evaluasi/kritik  

Ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi dalam perspektif 

Maslahah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 

4. Verifikasi/penarikan kesimpulan, selanjutnya adalah menarik kesimpulan, 

pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari arti 

dari setiap gejala yang diidentifikasi dalam proses penelitian, mencatat 

keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian tersebut, dan menunjukkan 

efek menguntungkan yang dapat diharapkan dari penelitian tersebut. 

Penentuan sampel dipilih dengan target sampling yaitu dengan 

menentukan perusahaan. Tujuan analisis data adalah untuk mengungkap 

data apa yang harus dicari, metode apa yang dapat digunakan untuk 

memperoleh informasi baru, dan kesalahan apa yang perlu diperbaiki. 

Selain itu, analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data sedemikian 
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rupa sehingga sifat-sifat data dapat dipahami. Seperti halnya menarik 

kesimpulan berdasarkan pendugaan atau estimasi. 

Prosedur analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pengumpulan data melalui alat pengumpulan data. 

2. Tahap pengolahan yaitu pengecekan kejelasan dan kelengkapan pengisian alat 

pengumpul data.  

3. pengkodean, proses identifikasi dan klasifikasi setiap pertanyaan yang 

dimasukkan dalam alat pengumpul data.  

4. Tahap pengujian data, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas alat pengumpul 

data. 

5. Tahap penyajian data, data disusun menjadi satu kesatuan sehingga dapat 

ditarik kesimpulan dan diperoleh hasil yang valid dengan melakukan uji 

lapangan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Erelembang  

Gambaran Umum Desa Erelembang adalah usaha menggambarkan secara 

utuh tentang kondisi Desa. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang 

tersedia dan bisa didapatkan. Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi 

atau keadaan kependudukan misalkan, dalam gambaran umum memakai data hasil 

sensus penduduk Sementara hasil sekunder ini dilakukan pada Bulan oktober 

2010. Sehingga pada penyusunan dokumen Desa Erelembang ini, memakai data 

yang aktual yang didapat dari hasil pendataan survey di lapangan.  

1. Kondisi Geografis  

Desa Erelembang merupakan salah satu dari 8 (delapan) Desa dan 1(satu) 

Kelurahan di Kecamatan Tombolo Pao di Kabupaten Gowa yang terletak 

paling Barat di Wilayah Kecamatan Tombolo Pao yang berbatasan dengan 

Kabupaten Bone dan Maros dengan Luas wilayah Desa Erelembang adalah : 

59,84 KM² Batas Wilayah Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao 

sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kab. maros  

2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kab Bone 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Malino  

4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kab Sinjai.1 

 
1 Gowa, T. P. K., & Saripuddin, S. Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem 

Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan. 
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Desa Erelembang berbentuk melingkar yang terdiri atas 7 Dusun yakni Dusun 

Simbang yang terletak di paling Barat berbatasan dengan Kab Sinjai . Kemudian 

Dusun Bontomanai , Dusun Bontorannu, Dusun Erelembang, Dusun 18 Matteko, 

Dusun ma’lenteng dan yang paling Timur adalah Dusun Biring Panting yang 

berbatasan dengan Kelurahan Malino.  

Desa Erelembang berada dalam ketinggian 800 - 900 M diatas permukaan 

laut (DPL).Kondisi wilayah Desa Erelembang 100 % terdiri dari dataran tinggi 

dan pegunungan serta desa Erelembang melingkar seluas 59,84 KM².2  

Desa Erelembang memiliki iklim yang sama dengan desa-desa lain yang ada 

di wilayah Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombolo Pao yakni iklim tropis karena 

curah hujannya sangat rendah, memiliki dua tipe musim yakni musim kemarau 

dan musim hujan sehingga dengan tipe iklim seperti ini maka daerah tersebut 

dapat di Tanami 2 kali tanaman padi dan 1 kali tanaman palawija dalam setahun 

dengan jumlah air yang cukup tersedia.3 

Musim kemarau rata-rata berlangsung antara bulan Agustus sampai 

September dan musim hujan terjadi mulai bulan oktober sampai April , keadaan 

seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan yaitu 

bulan Mei, Juni dan Juli setiap tahunnya. 

 
2 Zulkarnain, Z., & Abduh, M. N. (2017). Jangan Sebut Namaku di Erelembang. 
3 Gowa, T. P. K., & Saripuddin, S. Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem 

Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan. 
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2. Kependudukan dan Sosial Budaya Masyarakat 

1. Kondisi Penduduk 

Sementara itu kondisi Sosial Budaya masyarakat Desa Erelembang, 

berdasarkan dengan data penduduk yang ada, penduduk Desa Erelembang 

100% adalah pemeluk Agama Islam, serta 99% Suku Makassar selebihnya 

adalah Suku Bugis hasil perkawinan antar suku namun toleransi dan 

kerukunan tetap terjalin yang menjunjung tinggi Budaya Bugis Makassar 

yaitu “Siri´ na Pacce, Sipassiriki, Sipappaccei, Sipakatau dan Sipakalabbiri”.4  

Perspektif budaya masyarakat di Desa Erelembang masih sangat kental 

dengan budaya Makassar, walaupun budaya-budaya dari suku lain misalnya 

Bugis dan budaya dari suku lainnya juga ada. Hal ini dapat dimengerti karena 

hampir semua Desa dan di Kabupaten Gowa masih kuat pengaruh Kerajaan 

Gowa.  

Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan social 

yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.Didalam hubungannya 

dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas dianut 

masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya Makassar.5 

Tradisi budaya Makassar sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi 

ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal 

ini menjelaskan mengapa peringatan–peringatan keagamaan yang ada 

 
4 Zulkarnain, Z., & Abduh, M. N. (2017). Jangan Sebut Namaku di Erelembang. 
5 Hariyanto, H., & Biati, L. (2019). Sustainability Manajemen Masjid Melalui 

Pendampingan Remas Baiturrahman Bayeman Arjasa Situbondo. As-Sidanah: Jurnal Pengabdian 

Masyarakat, 1(1), 103-115. 
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dimasyarakat terutama Islam, karena dipeluk mayoritas masyarakat, dalam 

menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Atau kegiatan-kegiatan 

budaya yang bercampur dengan nuansa agama Islam. Contoh yang kita biasa 

lihat adalah peringatan Maulid dan Isra’ Mi’raj, serta peringatan tahun Baru 

Hijriah.6  

Tetapi yang perlu diwaspadai adalah muncul dan berkembangnya 

pemahaman keyakinan terhadap agama ataupun kepercayaan tidak berakar 

dari pemahaman terhadap tradisi dan budaya masyarakat yang sudah ada.Hal 

ini mengakibatkan munculnya kerenggangan sosial di masyarakat dan 

gesekan antara masyarakat. 

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  

Jumlah penduduk Desa Erelembang menurut jenis kelamin dapat di 

jabarkan dalam tabel jumlah per dusun berdasarkan data yang ada di desa 

adalah sebagai berikut: 

 
6 Hasbullah, M. (2017). Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara. Prenada Media. 
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Tabel 4. 1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Dusun Jumlah penduduk Laki-laki perempuan Jumlah 

1. Simbang  129 290 241 660 

2. Bontomanai 102 201 226 529 

3. Bontorannu 70  160 140 370 

4. Erelembang 184 410 317 911 

5. Matteki 74 159 164 397 

6. Ma’lemteng 133 324 310 767 

7. Biring panting 174 425 420 1019 

 Jumlah  844 1,969 1,808 4,653 

    Sumber data : Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010  

3. Tingkat Pendidikan Masyarakat  

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun 

baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP 

mendominasi peringkat Pertama, yang antara lain dutunjang dengan adanya 

Program Pendidikan Gratis yang di galakkan Di Kabupaten Gowa sehingga 

masyarakat merasa enteng dalam mendorong anak-anak usia didik untuk 

bersekolah di jenjang Sekolah Dasar dan Lanjutan. 

Pendidikan juga merupakan salah satu hal penting dalam memajukan 

tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada 

khususnya. Disamping itu Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan 

mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong 

tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya akan 
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mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian akan 

membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna 

mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya mempermudah menerima 

informasi yang lebih maju. 

Tabel 4. 2 

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Erelembang yang sementara berstatus 

pelajar hingga akhir 2010 

No. Dusun Jumlah 

1. SD 577 

2. SMP 201 

3. SMA 84 

4. Pendidikan Tinggi 34 

5. Belum Sekolah 317 

 Jumlah  1,213 

     Sumber data: Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 

4. Sarana dan Prasarana Desa  

1) Pemerintahan  

Sarana pemerintahan adalah sarana yang ada di Desa sebagai tempat 

pelayanan masyarakat, pertemuan masyarakat dengan lembaga 

pemerintahan yang ada di desa dan tempat pengaduan masyarakat 

terhadap Pemerintah desa, sarana tersebut adalah Kantor Desa 

Erelembang.7 

 
7 Wasis, W., Ramlah, R., & Hartono, S. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Indragiri 

Hilir No 3 Tahun 2019 Tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi 

(Dalam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendukung Perekonomian Masyarakat. 
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2) Transportasi  

Transportasi di Desa Erelembang seperti Jalan baik itu jalan desa 

dan jalan dusun merupakan satu Prasarana dalam menunjang sekaligus 

memperlancar perekonomian masyarakat dan akan mempermudah lalu 

lintas barang. Adapun jalan menurut jenisnya yang ada di Desa 

Erelembang adalah sebagai berikut8 :  

• Jalan Desa ± 50 Km yang merupakan 10 KM adalah jalan aspal, 15 KM 

adalah perkerasan dan 25 KM adalah jalan tanah.  

• Jembatan sebanyak 9 buah  

• Plat Dwekker 25 buah. 

3) Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih9: 

a. Prasarana Kesehatan  

Sarana dan Prasarana Kesehatan yang terdapat di Desa Erelembang 

adalah 

• PUSTU : 1 Buah  

• Posyandu : 7 Buah  

b. Sanitasi dan Air Bersih  

Air bersih yang dipakai oleh masyarakat Desa Erelembang adalah 

bersumber dari mata air yang dikelolah oleh masyarakat sendiri dan 

menggunakan selang untuk sampai ke rumah penduduk. 

 
8 Zulkarnain, Z., & Abduh, M. N. (2017). Jangan Sebut Namaku Di Erelembang. 
9 Zulkarnain, Z., & Abduh, M. N. (2017). Jangan Sebut Namaku di Erelembang. 
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4) Prasarana Pendidikan10 :  

• TK : 1 Buah  

• Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiah : 7 Buah 

• SMP/MTS : 5 Buah  

• SPAS : 1 Buah  

5) Sarana umum11: 

Sarana umum Desa Erelembang yang di gunakan masyarakat untuk 

kegiatan sehari-hari adalah :  

• Pasar Desa  

• Tempat Pemakaman Umum  

• Poskamling 

6) Kondisi Perumahan dan Pemukiman Penduduk  

Berdasarkan data yang diperoleh, pemukiman penduduk Desa 

Erelembang tidak merata sepanjang jalan Desa tetapi pemukiman 

penduduk bertempat pada tiap–tiap ibu kota Dusun.12 

 
10 Zulkarnain, Z., & Abduh, M. N. (2017). Jangan Sebut Namaku di Erelembang. 
11 Zulkarnain, Z., & Abduh, M. N. (2017). Jangan Sebut Namaku di Erelembang. 
12 Zulkarnain, Z., & Abduh, M. N. (2017). Jangan Sebut Namaku di Erelembang. 
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Tabel 4. 3 

Prasarana dan Sarana Desa 

No. Jenis sarana dan prasarana desa Jumlah 

1. Sarana jalan  

• Jalan Desa ± 50 Km 

• Jembatan 9 

• Plat Dekker 25 

2. Sarana Pemerintahan  

• Kantor Desa 1 

• Pustu 1 

• Posyandu 7 

• Poskamling 12 

3. Sarana Pendidikan  

• Gedung TK 1 

• Gedung SD/MI 7 

• Gedung SMP/MTS 3 

• Gedung SPAS 1 

4. Sarana Sosial  

• Masjid 7 

• Mushollah 2 

• Pasar Desa 1 

Sumber data : Sensus Penduduk (SP) Tahun 2015 

5. Keadaan Ekonomi  

Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Erelembang berdasarkan 

dengan data yang telah di peroleh dari Sensus Penduduk Desa Erelembang 

menghasilkan bahwa di Desa Erelembang 10 % sudah dapat dikatakan 

masyarakat sejahtera, 60 % masyarakat sejahtera 1, dan 30 % tergolong 

masyarakat pra sejahtera.13 

 
13 Malik, A. Peranan Sanggar Pendidikan Anak Saleh (Spas) Dalam Mengantisipasi 

Putus Sekolah De Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao. 
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a) Sektor Pertanian  

Desa Erelembang sebagai Desa yang sebagian besar masyarakatnya 

bermata pencaharian sebagai petani dengan bercocok tanam seperti padi, 

jagung ,sayur – sayuran, ubi kayu, kacang-kacangan, Kopi, serta pisang 

yang biasanya di tanam di kebun , sedangkan untuk lahan kebun selain 

tanaman diatas juga ditanami tanaman jangka panjang meskipun tidak 

seberapa yaitu mangga dan Nangka. Hasil budidaya tanaman tersebut 

pada umumnya dijadikan sumber makanan pokok, bahkan ada yang 

langsung ke kebun membeli kemudian menjual ke dusun-dusun atau 

bahkan dijual ke pasar desa atau pasar luar desa.14 

Sebagian petani yang punya lahan berdekatan dengan sumber air 

mereka dapat menanam berbagai macam jenis tanaman jangka pendek. 

Sebelum melakukan penanaman umumnya didahului dengan penyiapan 

lahan, bibit, penanaman, perawatan tanaman dengan cara melakukan 

penyiraman, penyiangan dan pemupukan sampai kepada pemanenan dan 

pengolahan pasca panen.  

b) Sektor Peternakan 

Sesuai hasil sensus Ternak tahun 2011 Desa Erelembang merupakan 

penghasil ternak terbesar di kec.Tombolo Pao.Pada umumnya 

masyarakat mengkandangkan hewan ternaknya di sekitar rumah bahkan 

ada yang di kolom rumah sehingga jika dilihat dari segi kesehatan 

lingkungan sangat terganggu karena menimbulkan aroma tidak sedap 

 
14 Gowa, T. P. K., & Saripuddin, S. Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem 

Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan. 
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terutama pada musim hujan tiba. Dan sebagian ternak dibiarkan 

berkeliaran.15 

c) Sektor Jasa  

Masyarakat Desa Erelembang yang memiliki pekerjaan pada sector 

jasa ada bermacam-macam seperti sebagai pengusaha , guru , sopir dan 

tukang .dan ada beberapa orang yang bekerja sebagai karyawan pada 

perusahaan yang bergerak di penyadapan getah pinus . Ada yang 

mempunyai usaha jual beli umumnya hanya menjual kebutuhan sehari-

hari rumah tangga dan makanan kecil, sebagian sebagai penjual di pasar 

secara berkeliling di setiap pasar dan ada juga yang menjual di lokasi 

tempat tinggalnya.16 

B. Upaya Yang Dilakukan Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan 

Pemahaman Agama Islam Terhadap Pemuda Komunitas Pencinta Alam 

(KPA) di Desa Erelembang 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyuluh Agama Islam sebagai 

figure juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah 

keagamaan. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama Islam tidak hanya 

memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata, akan tetapi bersama-

sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang telah dianjurkan penyuluh. 

Penyuluh senantiasa memiliki sopan santun atau beradab, berlaku adil dan 

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

 
15 Zulkarnain, Z., & Abduh, M. N. (2017). Jangan Sebut Namaku di Erelembang. 
16 Gowa, T. P. K., & Saripuddin, S. Pemerataan Ekonomi Petani Kentang Melalui Sistem 

Bagi Hasil Di Desa Erelembang Kecamatan. 
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mulia serta senantiasa menghindari hal-hal yang menyebabkan perkataannya tidak 

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

untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, disegala bidang kearah 

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

merupakan aktivitas ataupun upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam untuk 

bisa mencapai apa yang dicita-citakan atau tujuan yang ingin dicapai. 

Pada dasarnya upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam 

memberikan pemahaman agama terhadap pemuda di Desa Erelembang yaitu pada 

saat khutbah Jum’at, dimana masyarakat, ataupun pemuda KPA, untuk sama-sama 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib tersebut. Penyuluh Agama 

memberikan pemahaman agama kepada Pemuda Komunitas Pencinta Alam, 

sebagai bentuk kepedulian para pemuka agama terhadap generasi muda yang akan 

memimpin negara kedepan dan sebagai bekal agar kelak pengajaran yang 

diberikan kepada pemuda KPA dapat diterapkan dengan baik.  

Dalam membina iman dan akhlak dapat dibentuk melalui kebiasaan yang 

dilakukan dalam keseharian masyarakat. Sebagaimana salah satu penunjang untuk 

dapat mencegah dan memecahkan masalah dalam proses pembinaan, yaitu 

mengaplikasikan norma agama dengan baik sesuai dengan syariat Islam. 

Penerapan kebiasaan tersebut seperti mendirikkan ibadah shalat dengan tepat 

waktu, membaca Alquran, sedekah dan berpuasa. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Muh. Thamrin pembinaan harian yaitu 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Selain itu 

dibentuknya TPQ/TPA desa tersebut. Berdasar dari hal tersebut, maka 



53 

 

 
 

pelaksanaan pembinaan keagamaan masyarakat (pemuda KPA) seperti shalat, 

mengaji dan pembinaan religius lainnya dapat dilaksanakan secara terus menerus 

oleh penyuluh agama Islam dengan dibantu oleh para ustadz yang ada di daerah 

tersebut. 

Ada beberapa upaya Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pemahaman 

agama terhadap Pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA) di Desa Erelembang 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Pembinaan Keagamaan Mingguan 

Pembinaan Keagamaan Mingguan yaitu sebagai Metode pengajaran yang 

dilakukan pada suatu tempat yang telah ditentukan di Desa Erelembang 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupatan Gowa, khususnya untuk Pemuda Komunitas 

Pencinta Alam (KPA) dalam rangka memberikan pemahaman Agama Islam 

terhadap Pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA). 

Dalam melakukan Pembinaan Keagamaan Mingguan dengan metode 

berhadapan langsung dengan narasumber yaitu pemuda Komunitas Pencinta Alam 

(KPA), pengetahuan agama yang diberikan oleh para penyuluh Agama Islam 

dapat dicernah dan diterima serta dipahami dengan baik oleh para pemuda 

Komunitas Pencinta Alam (KPA) di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Arman selaku penyuluh Agama 

Islam yang memberikan penyuluhan kepada Komunitas Pencinta Alam (KPA) di 

Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa: 
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Arman umur 40 tahun yang juga memberikan pemahaman agama Islam. 

“Pemahaman Agama Islam terhadap Pemuda Komunitas Pencinta Alam 

(KPA) sangat penting karena masyarakat khususnya pemuda jika tidak 

diberikan pemahaman agama sebagai dasar, maka akan sangat mudah 

terpengaruh pada pemikiran yang bersifat materi yang segala sesuatunya 

diukur dengan uang. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut maka 

dalam pembinaan keagamaan mingguan ini kami para penyuluh agama 

Islam berusaha memberikan pemahaman Agama Islam secara baik dan 

benar kepada Pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA).”17 

Berdasarkan pernyataan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bapak 

Arman ikut memberikan penyuluhan Agama Islam terhadap pemuda KPA dalam 

Pembinaan Keagamaan Mingguan agar para pemuda Komunitas Pencinta Alam 

Senantiasa memperdalam pemahaman agama yang dapat menjadi landasan bagi 

segala sesuatu yang akan mereka lakukan. 

Muh. Thamrin A adalah penyuluh agama Islam umur 51 tahun. 

“Sebelum mengadakan kajian rutin diperlukan persiapan seperti 

musyawarah tentang hari pelaksanaan kajian rutin sampai pembuatan 

undangan online yang disebar ke media sosial (grup chat) kemudian saat 

pelaksanaan kajian rutin, terlihat anggota KPA sangat serius mengikuti 

materi yang dibawakan pemateri dan mencatat dibuku hal-hal yang 

sekiranya penting, setelah kajian rutin anggota KPA diberi kesempatan 

untuk diskusi lepas mengenai materi yang telah dibawakan ataupun diluar 

dari materi. Dengan adanya kajian rutin yang kita lakukan, pemuda KPA 

dapat lebih mudah paham dengan apa yang kami sampaikan dan para 

pemuda yang ikut serta dalam kajian rutin juga tidak segan mengajukan 

pertanyaan seputar pengajaran yang kami berikan, kami parah penyuluh 

juga bisa lebih mendekatkan diri dan menjalin keakraban dengan pemuda 

komunitas pencinta alam (KPA),”18 

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh salah satu pemuda KPA 

yaitu saudara Mail bahwa: 

“Beberapa hari sebelum melaksanakan kajian rutin kami anggota KPA dan 

penyuluh melakukan diskusi terlebih dahulu untuk menentukan hari, 

 
17 Arman (40 Tahun), Penyuluh Agama Islam, Wawancara, 18 April 2021. 
18 Muh. Thamrin A (51 Tahun), Penyuluh Agama Islam, Wawancara,19 April 2021. 
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tempat dan pemateri saat melakukan kajian rutin serta memberitahukan 

kepada anggota untuk membawa alat tulis saat mengikuti kajian rutin”19 

Berdasarkan pernyataan dari bapak Thamrin dan Mail tersebut, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa penyuluh Agama Islam mengadakan kajian rutin agar 

pemuda lebih aktif mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi 

keagamaan yang diberikan penyuluh agama Islam serta kedekatan antar penyuluh 

dengan para pemuda KPA bisa terjalin dengan baik dan mereka juga bisa lebih 

akrab satu sama lain.  

Dalam pelaksanaan kajian rutin mingguan yang dilaksanakan oleh Pembina 

komunitas pencinta alam Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa terdapat 3 tahapan pelaksanaannya yaitu Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan dan 

Pasca Pelaksanaan. 

1. Pra pelaksanaan Kajian 

Pra pelaksanaaan merupakan persiapan-persiapan yang biasa dilakukan 

sebelum kegiatan kajian dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. Beberapa persiapan yang perlu dilakukan seperti mulai hari senin 

sudah ada pembuatan undangan online yang akan di share ke media social 

(grup chat). Kemudian hari rabu mereka melakukan musyarawah bersama 

pengurus sebelum mempublikasikan informasi akan diadakannya kajian 

kepada anggota KPA dan pada hari kamis Pembina membuat keputusan 

bahwa kajian rutin benar-benar akan dilakukan pada hari yang telah 

diputuskan dari hasil musyawarah dan sudah dipublikasikan ke media 

sosial.  

 
19 Mail (21 Tahun), Pemuda Komunita Pencinta Alam, Wawancara,26 Juli 2023 
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2. Pelaksanaan Kajian 

Pelaksanaan kegiatan merupakan proses dimana kegiatan kajian sudah 

terjadi atau mulai dilakukan dengan membawakan materi kajian yang 

sudah ditetapkan pada persiapan sebelumnya dan dibawakan oleh 

pemateri tertentu. Dari hasil observasi peneliti, melihat kehadiran anggota 

KPA setiap pekannya ada peningkatan dan bisa juga dikatakan kajian 

tersebut terbilang masih sangat baru sehingga mungkin masih ada 

anggota KPA yang belum mengetahui keberadaan kajian tersebut. 

Kehadiran anggota KPA juga biasa ditentukan dari cuaca yang kurang 

bagus, apalagi saat ini dikarenakan musim hujan sehingga menghambat 

kehadiran anggota KPA untuk hadir langsung ditempat kajian, anggota 

KPA yang mungkin terkendala di kendaraan atau mungkin jarak yang 

cukup jauh sehingga tidak bisa menghadiri kajian. Kemudian dari hasil 

observasi, peneliti juga melihat antusias anggota KPA yang hadir dalam 

kajian tersebut mereka mencatat materi kajian yang disampaikan oleh 

pemateri dan mencatatnya di buku ataupun catatan kecil mereka masing-

masing saat kajian berlangsung. 

3. Pasca Pelaksanaan kajian 

Pasca pelaksanaan merupakan berakhirnya kegiatan utama yaitu 

kajian rutin mingguan yang biasanya ada kegiatan tambahan setelahnya, 

baik itu secara formal maupun non formal. ketika kajian telah selesai 

dilanjutkan dengan musyawarah/diskusi dimana pemateri membuka 

peluang atau memberikan kesempatan kepada semua anggota KPA 
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yang ingin bertanya baik itu mengenai pembahasan materi yang telah 

disampaikan maupun pembahasan di luar yang dibahas setiap pekannya. 

Banyak anggota KPA yang mengajukan pertanyaan kepada ustadz 

semata- mata ingin mengetahui lebih dalam apa yang belum mereka 

ketahui dan apa yang mungkin masih belum dipahami lebih dalam. 

Kemudian setelah kegiatan musyawarah/diskusi selesai dilanjutkan 

dengan makan bersama antara pemateri, pembina KPA dan seluruh 

anggota.  

b. Gema Ramadhan 

Penyuluh agama Islam juga melaksanakan kegiatan kunjungan safari 

ramadhan yang diadakan di Desa Erelembang merupakan kegiatan rutin setiap 

tahunnya di Bulan Ramadhan, untuk menjalin silahturahmi bersama masyarakat 

kaum muslimin dan muslimat yang ada di Desa Erelembangi sehingga diharapkan 

hubungan silahturahmi kepada para jamaah masjid dapat terjalin dengan baik. 

Kegiatan gema ramadhan di Desa Erelembang itu bukan hanya melakukan 

kunjungan safari ramadhan, akan tetapi juga melaksanakan kegiatan buka puasa 

bersama dengan para jamaah, penyuluh agama Islam, Pemuda, Majelis Taklim, 

Kepala Sekolah Madrasah serta seluruh personil Panitia. Dilaksanakan di Masjid-

masjid yang ada di desa Erelembang, Panitia dan Personil Tim Gema Ramadhan 

biasanya berkumpul di rumah Bapak Muh. Ali dengan pimpinan rombongan, 

penceramah agama, Pemuda, pemandu acara dan anggota tim berangkat menuju 

masjid-masjid yang telah terdaftar dalam kunjungan safari ramadhan. 
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Hal ini sebagaimana yang diungkapkan beberapa penyuluh Agama Islam di 

Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa di bawah ini: 

Menurut pendapat Muh. Ali umur 49 tahun, sebagai penyuluh Agama. 

“Pada bulan ramadhan kita mengajak para Pemuda komunitas Pencinta 

Alam (KPA), untuk sama-sama mensukseskan kegiatan gema Ramadan 

ini, dan juga kami sebagai penyuluh agama Islam meminta kepada pemuda 

KPA untuk mengisi acara tarwih, seperti Protokol, pembacaan Ayat Suci 

Al-Qur’an sampai Ceramah tarwih.”20 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa bapak Muh. Ali 

selain berperan sebagai penyuluh agama Islam beliau juga mengajak para pemuda 

KPA untuk sama-sama mensukseskan kegiatan pada bulan Ramadhan. Hal 

tersebut sudah terealisasi dan berjalan dengan baik berkat kerjasama penyuluh 

agama Islam dengan pemuda KPA untuk kegiatan gema ramadhan. Seperti yang 

dipaparkan oleh salah satu pemuda KPA yaitu Ilham: 

“Alhamdulillah kegiatan gema ramadhan sudah berjalan cukup lama, 

kegiatan ini bekerja sama antara penyuluh agama Islam dengan pemuda 

KPA untuk mengisi ceramah tarwih, protokol saat tarwih, bahkan sampai 

kunjungan safari ramadhan serta buka puasa bersama”21 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Penyuluh 

Agama Islam dan Pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA), bekerja sama dalam 

mensukseskan pelaksanaan gema ramadhan. Program Gema Ramadhan yang 

dilakukan oleh penyuluh agama Islam adalah salah satu metode pengajaran 

terhadap Pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA), penyuluh Agama Islam juga 

berharap agar kedepannya dengan adanya kegiatan Gema Ramadhan ini pemuda 

dapat lebih terlatih dalam menyampaikan Agama Islam dalam metode ceramah. 

 
20 Muh Ali (49 Tahun), Penyuluh Agama Islam, Wawancara, 18 April 2021. 
21 Ilham (20 Tahun), Pemuda Komunita Pencinta Alam Wawancara, 26 Juli 2023 
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Dalam pelaksanaan Gema Ramadhan terdapat berbagai kegiatan didalamnya, 

seperti: 

1. Kunjungan safari ramadhan 

Safari Ramadhan adalah sebuah kegiatan yang terakomodir secara 

kelompok untuk kegiatan ekspedisi guna menggapai keutamaan-

keutamaan bulan suci Ramadhan. Safari Ramadhan digunakan sebagai 

ajang silaturahmi antara sesama muslim dibulan Ramadhan. Safari 

Ramadhan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas pecinta 

alam desa erelembang bekerja sama dengan para penyuluh agama Islam 

bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi kepada masyarakat desa 

erelembang kecamatan tombolo pao kabupaten gowa. 

2. Buka puasa bersama 

Ada budaya yang biasa dipraktikkan oleh umat Muslim di Indonesia 

selama bulan Ramadhan, yaitu buka bersama atau biasa disebut buka 

puasa bersama. Umumnya, bukber adalah tradisi mengundang kerabat, 

rekan kerja, atau kalangan lain untuk berbuka puasa bersama di tempat 

para tamu menyediakan hidangan buka puasa, kegiatan buka puasa 

Bersama yang dilaksanakan oleh komunitas pecinta alam bekerja sama 

dengan penyuluh agama Islam ini mengundang para jamaah, Pemuda, 

Majelis Taklim, Kepala Sekolah Madrasah serta masyarakat desa 

erelembang, selain untuk mengisi waktu luang kegiatan ini juga bertujuan 

untuk mempererat tali silaturahmi masyarakat desa erlembang. 
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3. Master of ceremony (Protokol) tarwih 

Master of Ceremony atau biasa disebut protokol merupakan orang yang 

bertugas membawa atau memandu jalannya sebuah acara yang sifatnya 

tidak resmi atau non formal dan semi formal, didalam melakukan 

tugasnya maka seorang MC diperbolehkan berimprovisasi bahkan harus 

memiliki kemampuan tersebut sebab MC sebagai pemandu jalannya acara 

harus membuat acara tersebut lebih menarik, kreatif dan ceria atau 

menghibur sehingga tidak membuat orang yang hadir menjadi bosan dan 

jenuh mengikuti rangkaian acara dari tahapan demi tahapan acara, 

menjadi master of ceremony saat tarwih bagi anggota komunitas pecinta 

alam desa erelembang ini menambah pengetahuan dan membuka 

wawasan bagi anggota tentang bagaimana berbicara di depan umum, 

penampilan yang menunjang kepercayaan diri saat menjadi MC, 

komunikatif, serta memiliki kemampuan mengatasi grogi dan blank saat 

tampil di depan umum. 

4. Ceramah tarwih 

Ceramah tarawih adalah "hal baru" guna memanfaatkan berkumpulnya 

umat Islam di masjid selama malam-malam bulan Ramadhan untuk 

dakwah atau tausiyah, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

tentang keagamaan. Ceramah tarawih kerap dijadikan salah satu 

rangkaian ibadah sholat tarawih di bulan Ramadhan. Biasanya, ceramah 

ini dilakukan pada jeda waktu antara sholat isya dan sholat tarawih oleh 

anggota lembaga pecinta alam desa erelembang dengan tujuan melatih 
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kepercayaan diri didepan umum, menambah wawasan dan memberikan 

pesan atau ajakan yang baik kepada jamaah. Ceramah Ramadhan 

sebenarnya bisa disampaikan dalam berbagai kesempatan, baik setelah 

sholat witir, di siang hari, maupun menjelang waktu berbuka puasa.  

Metode bimbingan Islam yang dilakukan penyuluh terhadap pemuda KPA 

membantu individu untuk menghadapi pesmasalahan dalam kehidupan 

beragama, dengan bentuk pemberian bantuan agar pemuda KPA mampu untuk 

mengantisipasi permasalahan keagamaan yang akan datang di kehidupannya.  

Ansar adalah penyuluh agama Islam umur 35 tahun 

“Sepertinya metode yang kita gunakan disini itu lebih ke prinsip. 

Penyuluhan kita itu merangkul, jadi kita tidak pernah memaksa, kan kita 

sebagai penyuluh itu memberi materi dan juga motivasi. Tapi kita juga 

menerapkan kediri kita masing-masing sebagai contoh untuk mereka. 

Mungkin karena ada kesamaan tersebut jadi lebih mudah diterima sama 

mereka” 22 

Hal serupa diungkapkan juga oleh Naldi selaku anggota KPA: 

“Menurut saya penyuluh agama Islam perannya sangat membantu 

pemuda KPA dalam memberikan ilmu agama ditengah-tengah kami, 

penyuluh menjadi panutan pemuda KPA karena keteladanannya dan para 

penyuluh juga sangat mengayomi pemuda KPA”23 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

penyuluh agama Islam sangat berperan penting didalam masyarakat, menjadi 

panutan bagi pemuda KPA yang dibimbing dalam belajar ilmu agama melaului 

kegiatan rutin mingguan dan gema ramadhan. Metode bimbingan Islam yang 

telah tercantum dalam al Quran dan di jabarkan oleh ahli terbagi menjadi 4 

metode, yakni sebagai berikut:  

 
22 Ansar (35 Tahun), Penyuluh Agama Islam, Wawancara,26 Juli 2023 
23 Naldi (23 Tahun), Pemuda Komunita Pencinta Alam Wawancara, 26 Juli 2023 
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1.  Metode Bil Hikmah  

Dalam bimbingan Islami metode ini merupakan metode yang tidak dapat 

dilakukan oleh penyuluh yang tidak taat serta tidak dekat dengan Allah dan 

Malaikatnya. Dengan menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam 

melaksanakan tugas bimbingan keagamaan. Memperhatikan ketepatan setiap 

perkataan, tindakan dan kondisi penerima bimbingan. 

2. Metode Mauidzah Hasanah  

Mau'idzhah hasanah dapatlah diartikan sebagai ungkapan yang 

mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita 

gembir, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan sebagai pedoman 

dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. 

3. Metode Bil Mujadalah 

Al-Mujadalah berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua 

pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar 

lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi 

dan bukti yang kuat. Antara yang satu dan yang lain saling menghormati dan 

mengjaga pendapat masing-masing dengan berpegang pada kebenaran, 

mengakui kebenaran pihak yang lainnya dan ikhlas menerima kebenarannya.  

4. Metode Bil Haal  

Metode bil haal ini adalah menyeru ke jalan Tuhan untuk kebahagiaan manusia di 

dunia dan akhirat dengan menggunakan perbuatan atau amal nyata yang sesuai 

dengan keadaan manusianya. 
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C. Faktor Penghambat Penyuluhan Agama Islam Dalam Memberikan 

Pemahaman Keagamaan Terhadap Pemuda Komunitas Pencinta Alam 

(KPA) di Desa Erelembang 

Setiap usaha untuk mencapai tujuan dari inovasi yang disampaikan pasti 

terdapat beberapa hal yang dapat menghambat proses untuk mencapai tujuan dari 

inovasi tersebut. Begitu juga dengan memberikan Pemahaman Agama terhadap 

Pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA) Desa Erelembang, Kecamatan 

Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Ada beberapa faktor penghambat dalam 

melaksanakan atau memberikan Pemahaman Agama Islam terhadap Pemuda 

Komunitas Pencinta Alam (KPA). Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dan 

pengamatan serta telah menggali informasi dari beberapa narasumber. Adapun 

faktor penghambat penyuluh agama dalam Memberikan pemahaman Agama 

Islam terhadap Pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA) di Desa Erelembang 

Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa, yaitu: 

1) Kurangnya Jumlah penyuluh Agama Islam 

Kurangnya jumlah penyuluh di Desa Erelembang Kecamatan Tombopo 

Pao Kabupaten Gowa manjadi salah satu penghambat dalam proses 

bimbingan dalam meningkatkan kesadaran beragama remaja. Jumlah 

penyuluh Agama yang bertugas di Desa Erelembang Kecamatan Tombopo 

Pao Kabupaten Gowa hanya 3 yang terdiri dari enam dusun termasuk dusun 

Simbang yang jumlah penduduknya secara keseluruhan lebih dari 300 jiwa. 

Perbandingan yang sangat tidak rasional jika mengharapkan hasil yang 
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maksimal dalam sebuah proses untuk meningkatkan kesadaran beragama. 

Sebagaiamana yang dinyatakan oleh Muh Thamrin. A. bahwa: 

“Kurangnya jumlah penyuluh agama sangat berpengaruh dalam 

memberikan pemahaman Agama Islam, karena belum sebanding antara 

penyuluh dengan masyarakat, dimana penyuluh hanya tiga dan akan 

membina Komunitas Pencinta Alam (KPA) di satu desa yang terdiri dari 

enam Dusun, hal tersebut sangat membuat penyuluh kewalahan dalam 

melakukan pembinaan. Sehingga pembinaan yang dilakukan masih 

kurang maksimal.”24 

Pernyataan dari Bapak Thamrin. A. selaku penyuluh Agama Islam yang 

bertugas di Desa Erelembang, dapat memberikan gambaran kepada seganap 

lapisan masyarakat dan pemerintah bahwa, perlu adanya keselarasan atau 

perbandingan yang rasional akan jumlah penyuluh atau pembimbing dalam 

melaksanakan atau Memberikan Peemahaman Agama Terhadap Pemuda 

Komunitas Pencinta Alam (KPA). 

2) Kurangnya Kedisiplinan dan Keseriusan  

Kedisplinan dikaitkan dengan pemenuhan aturan, terutama dalam 

pemanfaatan waktu, Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam bahwa 

menghargai waktu lebih utama dan paling utama, agar manusia tidak 

menyesal di hari kemudian. Sebagaimana dalam Firman-Nya QS Al-

Ashr/103: 1-3 

Kandungan dalam ayat di atas yaitu memberikan peringatan yang keras 

untuk manusia agar tidak mengalami kerugian selama hidup di dunia. Selain 

itu ayat di atas juga menyampaikan perintah kepada umat untuk member 

nasihat atas kebenaran. Menghargai waktu atau dengan kata lain kedisiplinan 

 
24 Muh Tamrin A (51 Tahun), Penyuluh Agama Islam, Wawancara, 18 April 2021. 
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adalah sesuatu hal yang wajib. Agar mendapatkan sesuatu yang diharapkan. 

Namun remaja di dusun Lombo’na masih saja mengabaikan kedisiplinan.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muh Thamrin A. dalam 

wawancara bahwa: 

“Salah satu kebiasaan pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA) 

ketika akan dilaksanakan kegiatan bimbingan, banyak diantara mereka 

yang tidak tepat waktu. Misalnya apabila kegiatan akan dilaksanakan 

pukul 09:00 pagi, tetapi kebanyakan diantara mereka yang terlambat. 

Sehingga kegiatan proses pemberian pemahaman Agama Islam kurang 

maksimal. Karena waktu yang di gunakan hanya kurang lebih dua jam 

dan tidak bisa di tambah karena akan ada pekerjaan lain setelah kegiatan 

tersebut.”25 

Berdasarkan pernyataan bapak Muh Thamrin tersebut di tambahkan 

oleh salah satu pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA) yaitu Usran 

bahwa: 

“Hambatan yang sering terjadi dalam proses penyampaian materi 

kegiatan pemberian pemahaman agama Islam, kebanyakan teman-teman 

pemuda KPA bercerita, dan tidak mendengarkan materi yang 

disampaikan oleh sipemateri, sehingga mengganggu kelancaran 

kegiatan.”26 

Pernyataan dari kedua narasumber di atas bahwa kesuksesan 

penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran beragama remaja tergantung 

dari kedisiplinan dan keseriusan Pemuda KPA yang ikut serta dalam 

pemberian Pemahaman Keagamaan yang dilaksanakan oleh beberapa 

Penyuluh Agama Islam.  

 
25 Muh Tamrin A (51 Tahun), Penyuluh Agama Islam, Wawancara, 18 April 2021. 
26 Usran (20 Tahun), Pemuda Komunitas Pencinta Alam, Wawancara, 26 Juli 2023 
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3) Pengaruh Kecanggihan Teknologi 

Dapat kita ketahui bahwa seiring berjalannya waktu perkembangan 

tekhnologi saat ini semakin canggih terutama teknologi yang dsebut 

handpoon (HP), handphone ini diciptakan untuk mempermuda individu 

dalam menerima informasi, tetapi seiring berjalanya waktu 

perkembangan tehnologi handphone tidak hanya bisa digunakan dalam 

menerima informasi saja melainkan dapat juga digunakan sebagai media 

penghibur bagi individu seperti bermain game atau menonton filem atau 

video melalui handpoon, bisa kita lihat bahwa banyak pemuda dan 

remaja sekarang lebih focus pada handpoon merekah seperti bermain 

game atau membuat video dan lain-lain dibanding memggunakan 

handphone sebagai media untuk menambah ilmu dan memperdalam 

pengetahuan mengenai agama Islam. disinilah penyuluh agama 

mengalami hambatan dalam memberikan pemahaman agama terhadap 

pemuda. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi global telah memengaruhi 

seluruh aspek kehidupan Pemuda KPA yang mengedepankan 

modernisasi, baik sikap, perilaku bahkan cara berbicara. Berkat 

globalisasi kita dapat hidup dengan lebih baik sekarang. Jika pengaruh 

globalisasi cenderung mengarah kepada hal negatif dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara yaitu pada aspek sosial, agama dan budaya. 

Teknologi di era globalisasi sekarang ini sudah mulai masuk ke desa 

ataupun, kecamatan, tidak terkecuali di Desa Erelembang. Dampak 



67 

 

 
 

teknologi bukan hanya dialami oleh anak-anak, remaja, dan Pemuda 

tetapi juga orang dewasa. Pemanfaatan media sosial membuat seseorang 

bisa mulai meniru kebiasaan budaya Barat dengan ketagihan melihat dan 

mencari informasi di HP atau televisi. 

Hal tersebut membuat masyarakat mulai malas mengikuti kegiatan 

atau kajian-kajian keagamaan di masjid, karena dengan mudahnya 

menemukan informasi secara instan. Bagi anak-anak, remaja dan 

Pemuda, mereka pada cenderung malas untuk mengikuti majelis taklim 

atau pengajian karena takut dengan penilaian teman sebayanya yang 

menganggap bahwa hal tersebut hanya untuk kalangan orang yang sudah 

tua. Selain remaja, orangtua juga sudah sangat aktif mencari informasi di 

Facebook dan WhatsApp, yang demikian itu dapat memengaruhi orang 

tua lalai dan malas dengan kewajibannya membina kegamaan anaknya di 

rumah. 

 



 

 

68 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakuakn penulis dengan 

menganalisis data, keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh maka dapat di 

seimpulkan bahwa 

1. Upaya Yang Dilakukan Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan 

Pemahaman Agama Islam Terhadap Pemuda Komunitas Pencinta Alam 

(KPA) di Desa Erelembang. 

Upaya Yang Dilakukan Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan 

Pemahaman Agama Islam Terhadap Pemuda Komunitas Pencinta Alam (KPA) di 

Desa Erelembang yaitu mengaplikasikan norma agama dengan baik sesuai dengan 

syariat Islam, membaca Alquran, sedekah dan berpuasa dan juga pada saat 

khutbah Jum’at, dimana masyarakat, ataupun pemuda KPA, untuk sama-sama 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib tersebut. Penyuluh Agama 

memberikan pemahaman agama kepada Pemuda Komunitas Pencinta Alam, 

sebagai bentuk kepedulian para pemuka agama terhadap generasi muda yang akan 

memimpin negara kedepan dan sebagai bekal agar kelak pengajaran yang 

diberikan kepada pemuda KPA dapat diterapkan dengan baik 

a.  membangun hubungan atau pendekatan dengan masyarakat  

b. Pembinaan Keagamaan Mingguan yaitu Metode pengajaran yang 

dilakukan pada suatu tempat yang telah ditentukan di Desa 

Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupatan Gowa. 
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c. gema ramdan yang di jalankan oleh para penyuluh dan pemuda 

komunitas pencinta alam merupakan kegiatan kunjungan safari 

ramadhan yang diadakan di Desa Erelembang ini adalah kegiatan 

rutin setiap tahunn di lakukan pada saat   Bulan Ramadhan, 

2. Faktor penghambat penyuluhan agama Islam dalam memberikan 

pemahaman keagamaan terhadap pemuda komunitas pencinta alam (KPA) 

di Desa Erelembang  

Faktor penghambat penyuluhan agama Islam dalam memberikan 

pemahaman keagamaan terhadap pemuda komunitas pencinta alam (KPA) di 

Desa Erelembang adalah kurangnya jumlah menyuluh agama Islam, kurangnya 

kedisiplinan dan keseriusan para pemuda KPA serta pengaruh kecanggihan 

teknologi yang kian meningkan. 

B. Implikasi Penelitian 

       Berdasarkan pada kesimpulan di atas beberapa implikasi penelitian, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan dengan mengetahui upaya yang dilakukan Penyuluh Agama 

Islam dalam membangun kesadaran norma agama sesuai syariat Islam 

kepada pemuda Komunitas Pencinta Alam memberikan refleksi dan 

evaluasi dalam memlakukan penyuluhan. 

2. Diharapkan dengan mengetahui faktor penghambat penyuluhan Agama 

Islam menjadi masukan bagi penyuluh untuk membenahi diri sehubungan 

dengan penyuluhan yang dilakukan kepada pemuda Komunitas Pencinta 

Alam (KPA) di Desa Erelembang. 
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