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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Se س 

 Syin Sy se nad ss ش 

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ 

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Se غ

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

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

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

( „ ). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Haruf Latin Nama 
 FATḤAH A A  ـــ  
 KASRAH I I  ـــ  
 ḌAMMAH U U  ـــ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

 

 

 

 

 

 

Harakat dan Huruf 
 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya 
A 

a dan garis 

di atas 

 
Kasrah dan ya I 

i dan garis 

di atas 

 
Dammah dan 

wau 
U 

u dan garis 

di atas 
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4. Ta’marbutah 

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

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

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

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لآ 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal 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 Alquran (dari 
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Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi 

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

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah ( الله) 

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

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

huruf hamzah. 

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

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 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). 



 
 

xiii 
 

ABSTRAK 

Nama  : Andri Satria 

NIM  : 50200120023 

Judul  : Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Kenakalan 
Remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota 
Makassar 

Skripsi ini membahas tentang peran penyuluh agama Islam dalam 
mengatasi kenakalan remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala 
Kota makassar. Dengan sub masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana upaya 
penyuluh agama Islam dalam mengatasi kenakalan remaja di Kelurahan 
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar? 2) Bagaimana hasil 
penyuluh agama Islam dalam mengatasi kenakalan remaja di Kelurahan 
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar? 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang berlokasi di 
Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, dengan 
menggunakan Pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam. Sumber data primer 
dalam penelitian ini adalah Hammad (Penyuluh Agama Islam) dan informan 
tambahan Dg Tona (Tokoh Agama), Pesawatro (Kepala Keluarahan), 
Fatmawati dan Nuraeni (Orang tua remaja), Putra, Angga, Raihan, Rizal, dan 
Zulkifli (Remaja). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga 
tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa upaya penyuluh agama Islam 
dalam mengatasi kenakalan remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan 
Manggala Kota Makassar adalah dengan: melakukan kajian keagamaan, 
memberikan bimbingan atau pembinaan kepada remaja dan memberikan 
perhatian khusus kepada remaja dan hasil penyuluh agama Islam dalam 
mengatasi kenakalan remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala 
Kota Makassar yaitu: remaja lebih memahami nilai-nilai agama, remaja 
menjadi pribadi yang berakhlak, remaja kembali sadar. 

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah: 1. Pihak keluarga, 
pemerintah, masyarakat mampu menjalin kerjasama dalam usaha mengatasi 
kenakalan remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota 
Makassar, 2. Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan Tamangapa Kecamatan 
Manggala Kota Makassar senantiasa memberikan motivasi dan memberikan 
dukungan moril maupun materil dalam kegiatan-kegiatan Kepemudaan 
Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Masa remaja merupakan salah satu periode kehidupan yang diwarnai 

oleh pertumbuhan, perubahan dan berbagai macam kesempatan untuk 

mengembangkan potensi serta identitas diri yang akan mengarahkan individu 

pada tahap kedewasaan. Pada masa ini muncul kemampuan bereproduksi 

yang disebut pubertas dan menjadi batas antara tahap perkembangan kanak-

kanak dan dewasa. Remaja dimaknai sebagai masa transisi, tidak lebih dari 

masa selintas menuju kedewasaan, masa yang ditandai dengan instabilitas dan 

keresahan. Meskipun remaja bermasalah tidak bisa dianggap mewakili 

kelompok usia remaja secara keseluruhan, pada saat yang bersamaan remaja 

dipandang sebagai periode emosi yang tidak stabil dan mudah terganggu.1 

Remaja adalah cikal bakal yang memegang tongkat estafet  perjuangan 

dan bertanggung jawab atas bangsa ini, tetapi pada era modern saat ini 

banyak yang memengaruhi sikap dan perilaku remaja, apalagi jiwa remaja 

selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Pada masa ini remaja ingin mencari 

jati dirinya dan berupaya untuk lepas dari ketergantungan dengan orang 

tuanya, menuju pribadi yang mandiri.2 Maka ketika remaja dalam perjalanan 

atau dalam pertumbuhan masa akanak-kanak menjadi remaja mereka 

mencari jati diri serta mencoba hal-hal baru tidak ada pengendalian diri 

(controling) maka bisa jadi remaja akan salah jalan. 

 

1Umi Kusyairy, Konsep Diri Remaja dengan Orang Tua Berkebutuhan Khusus 
(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 25. 

2Pardede, N., Masa Remaja Buku Ajar: Tumbuh Kembang Anak dan Remaja 
(Jakarta: CV. Sagung Seto, 2008), h. 33. 
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Di zaman modern ini banyak budaya-budaya asing yang kemudian 

masuk dan merebak di kalangan masyarakat yang kemudian dijadikan contoh 

oleh beberapa anggota masyarakat. Ditambah perkembangan tekhnologi 

sekarang ini yang banyak menyalahgunakannya, kesemuan itu 

memunculkan banyak perilaku menyimpang dimasyarakat khususnya remaja.  

Diantaranya meminum khamar, melakuakan perjudian, perkelahian antara 

remaja yang seharusnya remaja harus melakukan peningkatan pengetahuan 

tentang ajaran Islam. Intensitas kenakalan remaja terus meningkat. Kasus 

kenakalan remaja saat ini sudah mengarah kepada perbuatan yang 

besinggungan dengan perbuatan kriminal dan pelanggaran hukum.  

Kejahatan dan kenakalan remaja tidak lepas dari konteks kondisi sosial 

budaya zamannya. Sebab setiap periode sifatnya khas, dan memberikan jenis 

tantangan khusus kepada generasi muda, sehingga anak-anak muda ini 

mereaksi dengan yang khas pula terhadap stimulasi sosial dan budaya yang 

ada.3 Jadi, kebudayaan yang ada pada masyarakat seiring perkembangan 

zaman terus mengalami perubahan dan memberikan dampak terhadap 

masyarakat itu sendiri baik dampak positif maupun dampak negatif. Maka, 

disisi lain dampak yang kemudian menjadi perhatian bagi kalangan masyarkat 

adalah dampak negatif itu sendiri, yaitu pengaruh perilaku penyimpangan 

yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya dan tidak 

sesuai norma-norma agama, sosial, maupun ketentuan-ketentuan yang ada 

pada masyarakat sebelumnya, khusunya tingkah laku para remaja yang 

melakukan penyimpangan. 

 

 

 
3Kartini Kartono, Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja, Edisi VIII (Cet. II; Jakarta: PT 

Raja     Grafindo Persada, 2008), h. 101. 
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Pada masa remaja kenakalan adalah hal yang sangat biasa karena 

memang para remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat. Namun, bila 

tidak diawasi dengan baik, tidak mustahil bagi mereka terjerumus ke dalam 

kondisi yang merusak pribadinya maupun sosial.  

Kenakalan adalah gejala umum yang dapat muncul pada siapa saja, 

kapan saja, dan dimana saja. Apabila perbuatan tersebut tidak dicegah sedini 

mungkin untuk penanggulangannya, maka akan berakibat fatal. Hal tersebut 

di sebabkan karena menanggulangi kenakalan tidak sama mengobati penyakit, 

hal ini karena kenakalan adalah perilaku yang kompleks dan banyak ragam 

jenis       penyebabnya. 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam tidak hanya membantu mengatasi 

permasalahan remaja tetapi juga menyentuh aspek keagamaan remaja, 

bagaimanapun agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia 

untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan dari perbuatan yang kurang 

baik menjadi kehidupan yang lebih baik dunia maupun kehidupan akhirat.4 

Penyuluh Agama Islam adalah salah satu profesi yang memegang 

peranan dalam pemberian pengarahan kepada masyarakat dalam bidang 

keagamaan, makanya penyuluh agama memegang peranan penting dalam 

penyebaran syiar Islam. karena penyuluh di samping menjalankan tugas 

pokoknya sebagai penyuluh agama, juga memegang bayak tugas dan tanggung 

jawab yang ada dalam ruang lingkup kegiatan keagamaan. 

Berdasarkan kondisi statis, gejala kenakalan remaja merupakan gejala 

sosial yang sebagian dapat diamati serta diukur kuantitas dan kualitas 

penyimpangannya, namun sebagian lagi tidak bisa diamati dan tetap 

tersembunyi dan hanya bisa dirasakan aksesnya. Pada kondisi dinamis, gejala 

 
4Erman Amti Prayitno. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Rineka Cipta, 

1990), h.17 
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kenakalan remaja tersebut merupakan gejala yang terus-menerus 

berkembang, berlangsung secara progresif sejajar dengan perkembangan 

teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi. Banyak perbuatan kejahatan remaja 

tidak dapat diketahui, dan tidak dihukum disebabkan antara lain: 

a. Kejahatannya dianggap sepele, kecil-kecilan hingga tidak perlu di 

laporkan. 

b. Orang segan dan berurusan dengan polisi dan pengadilan, 

c. Orang serasa takut dengan adanya balas dendam.5 

Data yang bersumber dari televisi dan media sosial yang kerap 

menjelaskan bagamana kondisi perilaku remaja yang menyimpang utamanya 

yang berada di perkotaan, mulai dari tawuran antar pelajar, balapan, merokok, 

berjudi dan meminum minuman keras. 

Melihat fenomena di atas, perlu adanya penanganan khusus untuk 

memecahkan persoalan kenakalan remaja. Dengan adanya perhatian dan 

penanganan yang lebih serius, maka dapat meminimalisir kenakalan tersebut. 

Oleh sebab itu peran penyuluh agama Islam membantu remaja dalam 

mengatasi masalah-masalah pribadi yang dapat membantu remaja untuk 

berperilaku lebih baik. 

Remaja membutuhkan bimbingan untuk mengenal potensi beragama 

pada dirinya selain itu dengan bimbingan agama remaja akan terbentuk 

kepribadiannya sesuai dengan bimbingan agama yang didapatkan dari orang 

tuanya. Sejalan dengan proses perkembangan jiwa beragama dari anak, 

bimbingan yang masih dalam masa remaja, maka corak dan tingkat serta 

reaksi-reaksi keagamaan pada mereka sering menunjukkan gejala yang 

mengkhawatirkan menurut ukuran orang dewasa. Akan tetapi apabila jiwa 

 
5Kartini Kartono, PatologiSosial II: Kenakalan Remaja, h.23. 
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mereka dapat dipahami seluk beluknya sebagai jiwa sedang berproses menuju 

kematangannya, dalam tingkatan-tingkatan ada yang harus mengalami 

kegoncangan batin dan keimanan pada masa pubertas, maka hal tersebut tak 

perlu dirisaukan, asalkan para pembimbing dan penyuluh dalam hal ini orang 

tua dapat mengendalikan secara tepat.6 

Metode bimbingan penyuluhan Islam sangat diperlukan pada remaja 

dalam sarana terapi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri (baik 

individu maupun kelompok) tentang kebenaran nilai buruknya remaja yang 

nakal (kenakalan remaja) dalam pandangan kehidupan sehari-hari dan 

terhindarkanya individu dari segala problem kehidupan sosial yang 

dialaminya.7 

Seorang penyuluh agama Islam harus menyampaikan dakwahnya, 

seorang muslim yang telah mantap untuk menyampaikan kebenaran (risalah 

agama) kepada orang lain maka dia wajib untuk menyampaikannya, sesuai 

dengan ayat Al-Qur’an dalam QS. Ali-Imran/3: 104. 

رِ ۚ 
َ
مُنك

ْ
 عَنِ ٱل

َ
هَوْن

ْ
مَعْرُوفِ وَيَن

ْ
 بِٱل

َ
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ْ
ِ وَيَأ

ْ
ي 
َ
خ
ْ
 ٱل

َ
 إِلَ

َ
عُون

ْ
 يَد

ٌ
ة مَّ
ُ
مْ أ

ُ
نك ن مِّ

ُ
ك
َ
ت
ْ
وَل

 
َ
لِحُون

ْ
مُف
ْ
مُ ٱل

ُ
 ه

َ
ئِك

َٰٓ  
َ
و۟ل
ُ
 وَأ

Terjemahnya :  
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 
yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.8 

Secara umum perilaku menyimpang remaja terjadi akibat kesulitan 

dalam menyusaikan dirinya terhadap tuntunan dan tugas-tugas sebagai 

 
6Sattu Alang, Kesehatan Mental dan terapi Islam (Makassar: Pusat Pengajian Islam dan 

Masyarakat:2001), h. 80 

7M. Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama (Jakarta, 
Bulan Bintang, 2008), h. 24 

8Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal 
Bimbingan Dan Agama Islam Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 
2019), h. 63. 
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seorang remaja yang sangat berbeda dengan masa sebelum menjadi remaja.9 

Remaja membutuhkan sosok yang dapat memberi, memahamkan, serta 

membimbing dalam mengetahui ilmu agama, maka di sinilah peranan penting 

penyuluh agama Islam dalam mewadahi apa yang kemudian dibutuhkan serta 

menjadi permasalahan yang kemudian kerap terjadi lingkungan sekitarnya. 

Dari hasil observasi awal yang diperoleh calon peneliti bahwa di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, kondisi remaja 

pada umumnya melakukan Balap liar, Meminum minuman keras, 

Perkelahian/tawuran, Berjudi, dan Merokok. Kenakalan remaja yang 

kemudian terjadi di Kelurahan Tamangapa khususnya karena kurangnya 

perhatian dari orang tua, disinilah kemudian tugas dari penyuluh agama Islam 

dalam memberikan pengarahan, pemahaman dan bimbingan kepada para 

remaja untuk meminimalisir terjadinya kenakalan remaja.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka calon peneliti mengangkat 

judul “Peran Penyuluh Agama Islam terhadap Kenakalan Remaja di Kelurahan 

Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar”. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap 

Kenakalan Remaja Di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota 

Makassar “. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

jenis penelitian kualitatif, maka akan difokuskan pada peran penyuluh agama 

islam terhadap terjadinya kenakalan remaja di Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

 

 
9Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 255 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka deskripsi fokus 

penelitian ini adalah: 

a. Upaya penyuluh agama Islam 

Upaya penyuluh agama Islam yang dimaksud oleh peneliti dalam hal ini 

yaitu bagaimana sikap serta tindakan yang kemudian dilakukan oleh penyuluh 

agama Islam dalam memberikan edukasi, mengarahkan dan membimbing 

remaja yang bermasalah ke jalan yang lebih baik. 

b. Penanggulangan kenakalan remaja 

Penanggulangan kenakalan remaja yang dialkukan oleh penyuluh 

agama islam, adapun Kenakalan remaja yang terjadi adalah minum-minuman 

keras, balapan, merokok dan judi online. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat mengemukakan 

permasalahan pokok yaitu “Bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam terhadap 

Kenakalan Remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota 

Makassar?”. Dengan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam mengatasi 

kenakalan remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala 

Kota Makassar? 

2. Bagaimana hasil penyuluh agama Islam dalam mengatasi kenakalan 

remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota 

Makassar? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

1. Kaitannya dengan Buku-buku 

 Eksistensi kajian pustaka dalam poin dimaksudkan untuk memberikan 
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pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang 

Metode dan peran Penyuluh agama Islam dalam Meminimalisir Kenakalan 

Remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, maka 

penulis perlu menjelaskan dan menggambarkan beberapa referensi buku 

dalam pandangan beberapa ahli terkait hal tersebut. 

a. Buku yang ditulis oleh Istianah A. Rahman yang berjudul “Psikologi 

Remaja” yang menjelaskan tentang masa remaja yang berlangsung dari 

saat individu menjadi matang secara seksual sampai usia 18 tahun atau 

usia kematangan yang resmi di bagi ke dalam awal remaja, yang 

berlangsung kira-kira 13-16 atau 17 tahun dan akhir masa remaja yang 

berlansung saat individu menjadi matang secara seksual sampai usia 18 

tahun (yaitu usia kemantangan yang resmi) usia matang secara hukum 

dengan demikian akhir masa remaja merupakan periode yang sangat 

singkat.10 

b. Buku karangan Kartini Kartono, yang bejudul “ Patalogi Sosial 2 

kenakalan remaja”. Hal ini dapat dilihat dari: semakin banyaknya 

pengedaran dan pengunaan ganja dan bahan narkotik di tenga 

masyarakat, meningkatnya jumlah remaja yang terbiasa menunggak 

minum- minuman kerasa, penjambretan dan keberandalan di jalan-jalan 

ramai, tindak kekerasan oleh kelompok anak muda, penganiayaan berat, 

pemerkosaan sampai pada pembunuhan secara berencana dan 

pemerasan disekolah terhadap murid yang lemah yang mempunyai 

orngtua yang kaya.11 

c. Buku yang ditulis oleh Ainur Rahim Faqih, “Bimbingan Penyuluhan Islam” 

 
10Istianah A. Rahman. “Psikologi Remaja” (Makassar: Alauddin University Press, 

2014), h. 34. 

11Kartini Kartono, Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja, h. 23 
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yang menjelaskan tentang tujuan bimbingan penyuluhan Islam adalah 

membantu klien untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri sesuai 

dengan kecakapan, minat, pribadi dan kesempatan yang ada, membantu 

proses sosialisasi dan sensivitas kebutuhan orang lain, memberikan 

dorongan di dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, pengambilan 

keputusan dan keterlibatan diri dalam masalah yang ada, 

mengembangkan nilai dan sikap secara menyeluruh serta perasaan sesuai 

dengan penerimaan diri, dan membantu klien untuk hidup di dalam 

kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek fisik, mental dan sosial.12 

2. Hubungan Dengan Penelitian Terdahulu  

a. Skripsi “Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Kenakalan 

Remaja Di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng” 

oleh mansyur. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang berfokus kepada 

kondisi remaja yang pada umumunya peminum tuak (Ballo).13 Perbedaan 

penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian 

yaitu penyuluh agama islam terhadap kenakalan remaja di Kelurahan 

Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

b. Skripsi “Metode Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Dalam Meminimalisir 

Kenakalan Remaja Di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa” oleh suherni.  Yang berfokus dengan penelitian upaya 

meminimalisir kenakalan remaja di desa borong pa’la’la’ kecamatan 

 
12Ainur Rahim Fiqih. “Bimbingan Penyuluhan Islam” Cet. II (Yogyakarta: UI Press, 

2001), h. 17 

13Mansyur, “Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Kenakalan 
Remaja Di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng”, Skripsi (Makassar: 
Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin,2017), h. 6. 
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pattallassang kabupaten gowa.14 

c. Skripsi “Peran Orangtua Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Di 

Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa” oleh 

Nurul Erza Maharani. Fokus penelitian bagaimana peran orang tua dalam 

memperlakukan, membimbing anak remajanya dalam keluarga sehingga 

anak tidak melakukan perilaku-perilaku menyimpang.15 

d. Jurnal “Kenakalan remaja dan penanganannya” oleh Fahrul Rulmuzu. 

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-

norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja.16 

E. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari judul “Peran Penyuluh 

Agama Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala Kota Makassar” yakni: 

a. Upaya penyuluh agama Islam dalam mengatasi kenakalan remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

1) Melakukan kajian keagamaan 

2) Memberikan bimbingan atau pembinaan kepada remaja 

3) Memberikan perhatian khusus kepada remaja 

b. Hasil penyuluh agama Islam dalam mengatasi kenakalan remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

 
14Suherni, “Metode Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Kenakalan 

Remaja Di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: 
Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin,2020), h. 5. 

15Nurul Erza Maharani, “Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja 
Di Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: Fak. 
Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin,2021), h. 6. 

16 Fahrul Rulmuzu, “Kenakalan Remaja Dan Penangannya”, Jurnal Ilmu Sosial Dan 
Pendidikan vol. 5 no. 1, 2021, h. 364 
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1) Remaja lebih memahami nilai-nilai agama 

2) Remaja menjadi pribadi yang berakhlak 

3) Remaja kembali sadar 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian skripsi ini secara umum 

dapat di klasifikasikan menjadi dua sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan  bagi 

mahasiswa yang melakukan penelitian bimbingan dan penyuluhan 

Islam, khususnya yang terkait peran penyuluh agama Islam dalam 

mengatasi kenakalan remaja. 

2) Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis mengenai peran 

penyuluh agama Islam dalam mengatasi kenakalan remaja. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini  diharapkan dapat bermanfaat bagi penyuluh agama, 

orang tua dan pemerintah terutama untuk memberikan rujukan bagaimana 

faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja dan penanggulangan kenanakalan 

remaja.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Penyuluh Agama Islam 

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam 

Penyuluh agama Islam adalah seseorang yang mempunyai ilmu agama 

yang terdaftar sebagai lembaga pemerintahan atau non-pemerintah, serta 

dapat memeberikan arahan, bimbingan, saran kepada masyarakat agar tetap 

di jalan atau bertakwa kepada Allah swt. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) penyuluh berarti pemberi penerangan, petunjuk jalan, 

pengintai dan mata-mata.1 

Penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang 

mengalami kesulitan- kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya.2 

Secara istilah, penyuluh dalam bahasa sehari-hari digunakan untuk 

menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh 

lembaga pemerintah maupun oleh lembaga non-pemerintah. Istilah ini 

diambil dari kata dasar suluh yang searti obor dan berfungsi sebagai penerang, 

karena itu penyuluh dapat diartikan berarti penerangan terhadap sesuatu.3 

Secara bahasa, penyuluh merupakan arti dari bahasa Inggris 

counseling, yang diterjemahkan dengan menganjurkan atau menasehatkan. 

Kata penyuluh, mengandung arti penerangan, maksudnya, penyuluh agama 

 

1Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; 
Jakarta: Balai Pustaka, 1994) h. 852. 

2A.M. Romly, Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama (Jakarta: 
Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003) h. 17 

3Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada,2009), h. 49 



13 
 

 
 

memiliki tugas dan kewajiban menerangkan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan agama, hukum, halal haram, cara, syarat dan rukun dari suatu 

pelaksanaan ibadah tertentu, pernikahan, zakat, keluarga sakinah, kemasjidan, 

muallaf dan sebagainya. 

Penyuluh bertugas dalam pemberian penerangan kepada masyarakat 

tentang suatu hal yang dianggap perlu baik bersifat informatif, persuasif, 

rekreatif atau model gabungan, seperti akhir-akhir ini dalam bentuk 

infotaiment.4 

Penyuluh Agama adalah ujung tombak Kementrian agama dalam 

melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya perkembangan 

dan dinamika masyarakat Indonesia. Peranannya strategis dalam rangka 

membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta mendorong 

peningkatan kualitas kehidupan umat diberbagai bidang baik keberagamaan 

maupun pembangunan. 

Penyuluh Agama Islam tidak dapat sendiri dalam melaksanakan 

amanahnya, ia harus mampu bertidak selaku motifator, fasilitator dan 

sekaligus katalisator dakwah Islam. Penyuluh agama Islam mempunyai 

amanah penting dalam memberdayakan masyarakat dan memberdayakan 

dirinya masing-masing sebagai insan pengawai pemerintah. Dengan kata lain, 

keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 

menunjukkan keberhasilan dalam manejemen diri sendiri. Penyuluh agama 

Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas 

kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin 

kompleks.5 

 
4Isep Zainal Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam, h. 49-50 

5Neti Sulistiani, http/netisulistiani.Wodpress.com/Penyuluhan/Penyuluh-
agama/vvvvv (Diakses 20 Januari 2016). 
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Penyuluh agama dalam perkembangannya sudah banyak yang 

dilakukan oleh organisasi dan kelembagaan da’wah, bukan pembinaan 

kelembagaan penyuluh agama sudah menjadi kebijakan pembangunan agama 

yang dilakukan secara 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, terperinci dan mendalam 

Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluhan agama Islam pada 

hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki 

pemahaman mengenai agama Islam secara memadai yang ditunjukkan melalui 

pengalamannya yang penuh komitmen dan konsisten disertai wawasan multi 

kultural, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling 

menghargai satu sama lain.6 

2. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam 

a. Landasan Teologis 

Landasan teologis penyuluh agama  Islam adalah 

1) QS Ali-Imran/3:104 
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Terjemahnya :  
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 
yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.7 

 
6Ilham, Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah, vol. 17, Jurnal Alhadharah, 

2018, 53. 

7Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Direktorat Jenderal 
Bimbingan Dan Agama Islam Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 
2019), h. 63. 



15 
 

 
 

 

Pada ayat ini Allah swt memerintahkan orang mukmin agar mengajak 

manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah 

perbuatan mungkar. Dan hendaklah diantara kamu, orang mukmin, ada 

segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan yaitu 

petunjuk-petunjuk Allah swt. 

2) QS Ali-Imran/3:110 
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ْ
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Terjemahnya :  
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik.8 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban berdakwah dikarenakan 

kamu (umat Islam) adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah swt yang 

di lahirkan, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari 

yang mungkar dan beriman kepada Allah swt, sehingga kalian menjalankan 

perintahnya dan menjauhi larangannya serta beriman kepada rasul-rasulnya. 

3) QS An-Nahl/16:125 
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Terjemahnya :  
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

 
8Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Dan Agama Islam Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dan Pembinaan 
Syariah, 2019), h. 64. 
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petunjuk.9 

Dalam ayat ini, Allah swt memberikan pedoman kepada rasul-Nya 

tentang cara mengajak manusia (dakwah) ke jalan Allah swt. Jalan Allah disini 

maksudnya ialah agama Allah yakni syariat Islam yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad saw. Allah swt meletakkan dasar-dasar dakwah untuk 

pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah. 

b. Landasan Hukum  

1) Surat keputusan bersama (SKB) menteri agama dan kepala badan 

kepegawaian negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 

1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka 

kreditya.10 

2) Keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan 

pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara 

nomor:54/kep/mk. Waspam/9/1999 tentang jabatan fungsional 

penyuluh agama dan angka kreditya. 

3. Fungsi dan Peran Penyuluh Agama Islam 

a. Fungsi penyuluh agama Islam 

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama 

memiliki peranan yang sangat strategis. Karena berbicara msalah dakwah 

atau kepenyuluhan agama berarti berbicara persoalan ummat dengan semua 

problematika. Sebab banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, tanda-

tanda kemaslahatan ummat (jamaah) belum mampu diwujudkan oleh 

pelaksana dakwah (penyuluh). Maka penyuluh agama islam harus memahami 

betul fungsi dari penyuluh itu sendiri. 

 
9Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Dan Agama Islam Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dan Pembinaan 
Syariah, 2019), h. 281. 

10Neti Sulistiani, http//netislistiani.wordpress.com/penyuluhan/ penyuluh-agama   
(diakses 20 Januari 2016). 



17 
 

 
 

Menurut Jamil (2012), penyuluh memiliki atau mempunyai 3 fungsi 

utama yaitu fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi 

advokatif. Sebagaimana dijelaskan dibawah ini. 

1) Fungsi Informatif dan Edukatif 

Penyuluh agama Islam dapat memposisikan dirinya sebagai dai yang 

berkewajiban mendakwahkan islam, menyampaikan penerangan agama dan 

mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-

Qur’an dan sunnah Nabi. 

2) Fungsi Konsultatif 

Penyuluh agama Islam senantiasa memperoleh masukan, memberikan 

saran serta turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi 

masyarakat, baik 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, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, 

menganggu ibadah dan merusak akhlak.11 

Penyuluh agama yang berfungsi sebagai pemuka agama harus selalu 

membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk selalu 

berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Penyuluh agama juga 

mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan msyarakat dalam membina 

wilayahnya untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan. 

Penyuluh agama bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan 

 
11Anis Purwanto,” Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan,” Blog Anis 

Purwanto.Http://Anis Purwanto.Blgspot.Com/2012/04/Peranan Penyuluh-Agama-Dalam- 
Pembinaan.Html (Diakses 20 Januari 2016). 

http://anis/
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kemasyarakatan, begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha 

menyukseskan program pemerintah. 

b. Peran Penyuluh Agama Islam 

Tinjauan sosiologis, peran atau peranan berkaitan erat dengan 

kedudukan (status). Artinya peranan itu aspek dinamis dari kedudukan. 

Misalnya apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran, dalam prakteknya peranan 

dan kedudukan tidak dapat dipisahkan.12 

Adapun peran penyuluh agama adalah sebagai berikut: 

1) Penyuluh Agama Sebagai Pembimbing Masyarakat 

Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat 

dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang 

aman dan sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan kepada masyarakat bukan 

karena penunjukkan pemilihan apalagi diangkat dengan suatu keputusan, 

akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat untuk berbuat 

baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang.13 

2) Penyuluh Agama Sebagai Panutan 

Dengan sifat kepemimpinan penyuluh agama tidak saja memberikan 

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

sama memimpin dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi 

petunjuk serta penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan.  

Menanamkan keteladanan dalam kegiatan sebagai pemberi penjelasan 

apa yang akan dikerjakan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan 

 

12Soerjono Soekatanto, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada 1990), h. 268 

13Zainal Solihin, Panduan Penyuluh Agama (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987), h. 
50 
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kehidupan sehari-hari, sehingga para masyarakat dengan penuh kesadaran 

dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan pemimpinnya.14 

3) Penyuluh Agama Menyambung Dengan Tugas Penerangan Agama 

Penerangan agama secara instansional hanya sampai ketingkat 

kabupaten, sedangkan tugas operasional penerangan agama yang langsung 

kepada masyarakat tidak dapat dan tidak bisa dilaksanakan oleh karyawan 

penerangan agama mengingat jumlahnya sangat sedikit dan tidak merata pada 

setiuap daerah. Oleh karena itu sebagai penyambung pelaksana tugas 

penerangan agama kepada masyarakat maka dilaksanakan oleh penyuluh 

agama Islam.15 

4. Kompetensi dan Syarat Penyuluh Agama Islam 

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yakni competensi yang berarti 

kecakapan, kemampuan. Menurut kamus  besar bahasa Indonesia, kompetensi 

adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan sesuatu. Hal ini berarti 

erat kaitannya dengan pemilikan pengetahuan, kecakapan atau keterampilan 

sebagai penyuluh agama Islam.16 Memberikan bimbingan/penyuluhan kepada 

masyarakat diperlukan pengetahuan atau keterampilan sebagai pembimbing 

atau penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. 

Adapun kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh seorang 

penyuluh yaitu: 

a. Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi. 

b. Menguasai metode dan teknik bimbingan atau penyuluhan. 

c. Menguasai hukum islam yang sesuai dengan bimbingan dan konseling 

yang dihadapi. 

 
14Zainal Solihin, Panduan Penyuluh Agama, h. 50 

15Zainal Solihin, Panduan Penyuluh Agama, h. 50 

16Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 6. 



20 
 

 
 

d. Memahami landasan-landasan filosofis bimbingan dan penyuluhan Islam. 

e. Mampu mengorganisasikan dan mengadministrasikan layanan bimbingan 

penyuluhan Islam. 

f. Mampu menghimpun dan memanufaatkan data hasil penelitian yang 

berkaitan dengan bimbingan penyuluhan Islam.17 

Beberapa persyaratan atau kompetensi mental yang harus dimiliki 

seorang penyuluh agama, yaitu: 

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

tugasnya. 

b. Memiliki rasa komitmen dengan nilai-nilai kemanusiaan. 

c. Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi yang baik dengan 

orang yang dibimbing. 

d. Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang suka 

menyembunyikan sesuatu maksud lain. 

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

orang lain. 

f. Pribadinya disukai banyak orang karena berpribadi simpatik. 

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

Adapun sifat atau syarat-syarat yang dimiliki petugas bimbingan atau 

seorang penyuluh antara lain: 

a. Memiliki sifat baik, setidak-tidaknya sesuai ukuran klien/masyarakat. 

b. Bertawakal, mendasarkan segala sesuatu atas nama Allah. 

c. Sabar, utamanya tahan menghadapi klien/masyarakat yang menentang 

keinginan untuk diberikan bantuan. 

 
17Utajuuddin Hajma, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbuingan Dan Konseling Islam, 

h. 43. 
18M. Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Utentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Di 

Sekolah Dan Di Luar Sekolah, (Cet. Ii; Penerbit Bulan Bintang, 1977), h. 19. 
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d. Tidak emosional, artinya tidak mudah terbawa emosi dan dapat mengatasi 

emosi diri dan klien/masyarakat. 

e. Retorika yang baik, mengatasi keraguan klien/masyarakat. 

f. Dapat membedakan tingkah laku klien/masyarakat yang berimplikasi 

terhadap hukum waib, sunnah, mubah, makruh, dan haram terhadap 

perlunya taubat atau tidak.19 

4. Sasaran Penyuluh 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 di 

dalamnya. Termasuk kelompok sasaran itu adalah masyarakat yang belum 

menganut salah satu agama yang belum di akui di Indonesia.20 

Kelompok sasaran yang dimaksud adalah: 

a. Kelompok sasaran masyarakat umum 

b. Kelompok sasaran masyarakat perkotaan perkotaan 

c. Kelompok sasaran masyarakat khusus 

5. Materi Penyuluh Agama Islam 

Materi penyuluhan yaitu segala sesuatu yang disampaikan dalam 

kegiatan penyuluhan baik menyangkut tentang ilmu maupun tentang yang 

lainnya. Adapun materi yang baik dan efektif dalam penyuluhan yang sesuai 

dengan kebutuhan sasaran. 

Adapun materi penyuluhan yang secara umum dapat di klasifikasikan 

dalam tiga hal pokok yaitu: materi aqidah, materi syariah, dan materi budi 

 
19Elfi Mu’awanah, Bimbingan Dan Konseling Islami Di Sekolah Dasar, (jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2009), h. 142. 
20Kementrian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh 

Agama, (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama 
Islam, Zakat dan Wakaf. Tahun 2015), h. 19. 
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pekerti (akhlakul karimah) yang di jelaskan sebagai berikut. 

a. Materi Aqidah 

1) Mengenal Allah swt 

2) Mengenal sifat-sifat Allah swt 

3) Beberapa penjelasan tentang Allah swt 

4) Sifat Allah swt yang tercantum dalam asmaul husna (nama-nama 

yang baik) 

5) Mengenal Allah swt dengan mengenal ciptaan-nya 

6) Malaikat sebagai makhluk immaterial 

7) Urgensi tauhid dalam Islam 

8) Manifestasi tauhid.21 

b. Materi Syariah 

Penyuluh agama perlu mengetahui dan menyadari bahwa kehidupan 

manusia di dunia ini merupakan sebuah anugerah dari Allah swt. Atas segala 

nikmat pemberian-nya manusia dapat merasakan segala kenikmatan yang di 

rasakan oleh dirinya. Tapi dengan anugerah tersebut manusia seringkali lupa 

akan dzat Allah swt yang telah memberinya. Manusia harus mendapatkan 

bimbingan dan patuh serta taat pada syariah yang kemudian ditetapkan oleh 

para rasul atau dimasa sekarang adalah ustadz sehingga di kehidupannya 

mampu berbuat sesuai dengan perintah Allah swt. 

Hidup yang dibimbing dengan syariah akan melahirkan kesadaran 

untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan serta perintah Allah swt dan 

rasulnya. Materi syariah yang kemudian perlu dipahami oleh penyuluh adalah: 

1) Ibadah sebagai bagian dari syariah 

2) Pengertian ibadah 

 

21Abdurrohman, Akidah Akhlak  (Jakarta: Kementrian Agama, 2014), h. 9 
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3) Klasifikasi ibadah (khusus dan umum) 

4) Penetapan hukum syariat 

5) Sumber-sumber syariah22 

c. Materi budi pekerti (Akhlakul Karimah) 

Penyuluh agama perlu mengetahui dan memahami bahwa budi pekerti 

atau akhlakul karimah terjadi melalui salah satu cara atau satu kesimpulan apa 

dan bagaimana sebaiknya akhlak itu terwujud. Adanya suatu konsep tersebut 

maka penyuluh agama perlu menyusun sebagaimana idealnya. 

B. Kenakalan Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kenakalan berasal dari nakal 

yang berarti menyalahi aturan (tidak menurut mengganggu, dan lain 

sebagainya terutama bagi anak-anak).23 kenakalan remaja dalam penggunaan 

lain dari istilah kenakalan anak sebagai terjemahan dari” juvenile delinquency” 

juvenile berasal dari bahasa latin juvenilis, artinya anak-anak, anak muda. 

Sedangkan delinquent berasal dari kata delinquere yang berarti terabaikan, 

mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, a-sosial, pelanggar 

aturan.24 Kenakalan remaja dalam sosial dikategorikan ke dalam perilaku 

menyimpang. Dalam Perspektif menyimpang maslah dalam kehidupan sosial 

terjadi karena terdapat perilaku menyimpang dari berbagai aturan-aturan  

sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku.25 

 

 
22Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, Kitab Tauhid (Jakarta: Ummul Quran, 2012) h. 56 

23Tim Penyusun Kamus Besar Indonesia, ed. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 792. 

24Kartini Kartono, Patalogi Sosial 2 Kenakalan Remaja (Bandung: Alumni Bandung, 
2002), h. 6. 

25Prayitno & Amati, E. Dasar-dasr bimbingan konseling, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 
9. 
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Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata latin adolescere (kata 

bendanya Adolescentian yang berarti remaja yang tumbuh atau menjadi 

dewasa).26 Masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 16-17 

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

tahun, yaitu usia matang secara hokum. Dengan demikian akhir masa remaja 

merupakan priode yang sangat singkat.27 

Menurut WHO (world health organization), memberikan definisi 

remaja pada tahun 1974, remaja yang lebih konseptual. Dalam definisi 

tersebut dikemukakan tiga kriteria pada remaja, yaitu biologis, psikologis, dan 

sosial ekonomi. 

a. Individu berkembang saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda 

seksual sekundernya sampai saat ini mencapai kematangan seksual 

b. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari 

kanak-kanak menjadi dewasa 

c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relative mandiri.28 

Masa remaja merupakan peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari 

kanak- kanak menuju dewasa atau  dikatakan bahwa masa remaja merupakan 

perpanjagan dari masa kanak-kanak sebelum mencapai dewasa. Anak-anak 

kedudukannya yaitu belum dapat hidup sendiri, belum matang dari segi tubuh 

masih kecil, organ tubuh belum dapat hidup berfungsi secara sempurna. 

 
26Muhammad Al-Mighwar, Psikologi Remaja Petunjuk Bagi Guru Dan Orang Tua 

(Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 55. 

27Yudrik Jahja. Psikologi perkembangan, (cet I; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 
2011) h. 221. 

28Istianah A, Rahman, psikolgi Remaja (cet I, Makassar: Alauddin University Press 
2014), h. 63. 
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Kecerdasan, emosi dan hubungan social belum selesai pertumbuhannya. 

Hidupnya masih bergantung pada orang dewasa atau orang tua belum dapat 

diberi tanggung jawab atas segla hal dan mereka menerima hal seperti itu.29 

Masa remaja merupakan masa yang mengalmi banyak perubahan. Pada 

saat masa remaja perubahan terjadi begitu cepat baik secara fisik dan 

psikologis. Ada beberapa perubahan yang terjadi sealama masa remaja: 

a. Peningkatan emosional terjadi secara cepatu pada saat remaja awal yang 

dikenal dengan masa strom & stres 

b. Perubahan fisik yang secara cepat yang disertai dengan kematangan 

seksual 

c. Perubahan yang menarik terjadi pada dirinya dan hubungannya dengan 

orang lain 

d. Perubahan nilai dimana apa yang mereka anggap penying pada masa 

kanak-kanak menjadi kurang penting karena beranjak dewasa. 

e. Kebanyakan remaja akan bersikap ambivalen dalam menghadapi 

perubahan yang terjadi.30 

Kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar norma sosial, norma 

susila, kesopanan, norma hukum dan norma agama. Sedangkan menurut Fuad 

Hasan merumuskan definisi juvenile delequency adalah perbuatan anti sosial 

yang dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan tindak kejahatan.31 

Salah satu kenakalan remaja adalah semakin menurunnya tata krama 

kehidupan sosial dan etika moral remaja dalam praktik kehidupan, baik di 

rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya, yang mengakibatkan 

 

29Zakia Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarata; Bulan Bintang, 2005), h. 82. 

30Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan (cet III; Jakarta: Prenadamedia Group 2013), 
h. 235. 

31Sudarsono, Kenakalan Remaja (Jakarta: Reneka Cipta, 2005), h. 10 
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timbulnya sejumlah efek negatif di masyarakat yang akhir-akhir ini semakin 

merisaukan. Efek tersebut, misalnya semakin maraknya penyimpangan di 

berbagai norma kehidupan yang terwujud dalam bentuk-bentuk perilaku anti 

sosial seperti tawuran, penganiayaan, perusakan fasilitas umum, pencurian, 

serta perbuatan tidak normal lainnya.32 

Hukum perdata memberikan batasan usia 21 tahun (kurang dari itu 

asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang (pasal 330 

KUA perdata). Di bawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan wali 

(orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata (misalnya: mendirikan 

perusahaan atau membuat perjanjian dihadapan pejabat hukum).33 

Kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang atau 

melanggar hukum. Kenakalan remaja dibagi menjadi empat jenis yaitu: 

a. Kenakalan yang menimbulkan akibat pada orang lain (perkelahian, 

pemerkosaan, perampokan, pembunuhan), Kenakalan yang kerap kali 

dilakukan oleh para remaja. 

b. Kenakalan yang menimbulkan beban materi, misalnya melakukan 

perusakan tehadap kepunyaan orang lain. 

c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain 

(penggunaan obat-obatan) 

d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status sebagai 

pelajar dengan cara bolos serta mengingkari status orang tua dengan cara 

pergi dan membantah perintah orang tua.34 

 
32Aat Syafaat, Peranan Bimbingan Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja 

(Juvenile Delinqency) (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2008), h. 2. 

33Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 
6. 

34Bahiyatun, Buku Ajar Bidang Psikologi Ibu dan Anak (Jakarta: Buku Kedokteran 
IGC, 2008), h. 95. 
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2. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja 

Para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri sering kali 

mengusik dan mengganggu ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan 

riungan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti meminum-

minuman keras, balapan liar, berkelahi, berjudi dan lain sebagainya yang 

merugikan diri  sendiri, orang tua, keluarga dan sekitarnya.35 

Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan remaja. 

Berbagai faktor yang ada tersebut kemudian dikelompokkan menjadi faktor 

internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang bersifat interen yang berasal 

dari dalam diri anak itu sendiri. Baik sebagai akibat perkembangan atau 

penyakit kejiwaan yang dalam diri pribadi itu sendiri.36 

1) Krisis identitas 

Status remaja yang membuat saat ini menimbulkan suatu dilema yang 

menyebabkan krisis identitas atau masalah identitas adalah ego remaja. 

Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa 

dirinya dan perannya dalam masyarakat. Salah satu cara mencoba diri sendiri 

sebagai individu adalah dengan menggunakan simbol status dalam bentuk 

mobil, pakaian dan pemilik barang-barang lain yang mudah terlihat. Dengan 

cara tersebut, remaja menarik perhatian pada diri sendiri agar dipandang 

sebagai individu, sementara pada waktu yang sama remaja mempertahankan 

identitas dirinya terhadap kelompok sebaya.37 

 
35Dadan Sumara, “kenakalan remaja dan penangannya”, jurnal penelitian &PPM. Vol. 

4 no. 2, 2017, hal. 347. 

36 M. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, h. 81 

37Istianah A. Rahman. “Psikologi Remaja” (Makassar: Alauddin University Press, 
2014), h. 73. 
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2) Kontrol diri yang lemah 

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku 

yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada 

perilakuu nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua 

tingkah laku tersebut, namun tidak bisa kontrol diri untuk bertingkah laku 

sesuai dengan pengetahuannya.38 

3) Intelegensia 

Perbedaan intelegensia berpengaruh dalam kehidupan masyarakat 

terutama terhadap norma-norma dan nilai-nilai sosial remaja yang 

mempunyai intelegensi tinggi umumnya tidak kesulitan dalam bergaul dan 

berinteraksi di masyarakat 

4) umur 

umur mempengaruhi pembentukan sikap dan pola tingkah laku 

seseorang semakin bertambah umur diharapkan seseorang bertambah pula 

kedewasaan, makin mantap pengendalian emosinya dan makin tepat segala 

tindakannya.39 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang menjadi penyebab kenakalan 

remaja yang di luar dan pribadi remaja, faktor ini mendeskripsikan bagaimana 

faktor luar mempengaruhi remaja misalnya keluarga dan lingkungan 

masyarakat sekitar.  yang menjadi dasar kenakalan dari faktor eksternal 

1) Keluarga 

Keadaan keluarga dapat menjadikan sebab timbulnya kenakalan 

 
38Fahrul Rulmuzu, “Kenakalan Remaja Dan Penangannya”, Jurnal Ilmu Sosial Dan 

Pendidikan vol. 5 no. 1, 2021, h. 366-367. 

39Mulyono Hasyim, Bimbingan Dan Konseling Religius, (jogjakarta: ar-ruzz 2010), h. 
130. 

 



29 
 

 
 

remaja dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home) maupun 

jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Broken home 

terutama perceraian atau perpisahan orang tua dapat mempegaruhi 

perkembangan anak. keadaan ini membuat anak frustasi, konflik psikologis 

mendorong anak menjadi nakal. Keadaan keluarga merupakan salah satu 

penyebab kenakalan remaja juga dapat disebabkan oleh kebiasaan perilaku 

orang tua.40 

Dr. Kartini Kartono juga berpendapat bahwa faktor penyebab 

terjadinya kenakalan remaja antara lain: 

a) Anak kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan tuntunan 

pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan 

ibunya masing-masing sibuk mengurusi permasalahan serta konflik 

batin sendiri. 

b) Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja yang tidak 

terpenuhi 

c) Anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat 

diperlukan untuk hidup normal, mereka tidak dibiasakan dengan 

disiplin dan kontrol diri yang baik.41 

2) Lingkungan sekolah 

Kenakalan remaja sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam 

pelajaran yang kosong. Ada banyak media yang telah mengangkat bagaimana 

situasi dan kondisi remaja khususnya pelajar yang melakukan berbagai 

kenakalan seperti tawuran antar pelajar, merokok dan balapan liar. Ini adalah 

 

40Siswati budiarti, “kenakalan remaja, bentuk, penyebab, dan cara mengatasinya”, 
http://Siswatibudiarti.Wordpress.Com/2010/12/23/Kenakalan-remaja-bentuk-penyebab-dan-
cara-mengatasinya/. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2017. 

41Fahrul Rulmuzu, “Kenakalan Remaja Dan Penangannya”, Jurnal Ilmu Sosial Dan 
Pendidikan vol. 5 no. 1, 2021, h. 367. 

http://siswatibudiarti.wordpress.com/2010/12/23/Kenakalan-remaja-bentuk-
http://siswatibudiarti.wordpress.com/2010/12/23/Kenakalan-remaja-bentuk-penyebab-dan-cara-mengatasinya/
http://siswatibudiarti.wordpress.com/2010/12/23/Kenakalan-remaja-bentuk-penyebab-dan-cara-mengatasinya/
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bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan dan dekadensi 

moral yang terjadi di negeri ini.42 

3) Lingkungan masyarakat 

Keadaan masyarakat dan kondisi lingkungan dalam berbagai corak dan 

bentuk berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap anak-

anak remaja di mana mereka hidup berkolompok. Pengangguran di dalam 

masyarakat terutama di kalangan anak-anak remaja akan menimbulkan 

kejahatan yang beragam baik dari segi bentuk maupun dalam kualitas dan 

kuantitasnya. Kondisi masyarakat yang serba tidak menentu tersebut akan 

mendorong anak-anak remaja untuk melakukan perburbuatan-perbuatan 

tersesat baik menurut penilaian masyarakat agama, Susila maupun hukum.43 

4) Media sosial 

Dalam perkembangan zaman media sosial yang semakin modern 

mendorong masyarakat untuk berinteraksi dan menampilkan berbagai 

macam hal terutama pada remaja, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam indeks 

penelitian hampir 99% remaja sudah memiliki gadget beserta sosial media. 

Remaja yang belum matang akan pengetahuan tentang norma-norma beserta 

nilai-nilai sosial dalam masyarakat, seringkali menerima semua tayangan 

secara mentah-mentah. Penerimaan dan penggunaan media sosial tanpa 

bimbingan orang tua menyebabkan anak-anaka akan mengikuti semua 

tayangan negatif yang di lihat.44 

3. Ciri-ciri kenakalan remaja 

 
42Dadan Sumara, “Kenakalan Remaja Dan Penangannya”, Jurnal Penelitian &PPM. vol. 

4 no. 2, 2017, hal. 347. 

43Sudarsono, Etika Islam tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 
h.19. 

44Farid Hasyim dan Mulyono. Bimbingan dan Konseling Religeus, (Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media, 2010), h. 131. 
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Perilaku nakal atau dikenal dengan delinquent merupakan perilaku 

jahat, Criminal dan melanggar norma-norma social dan hukum. Perilaku 

delinquent adalah produk konstitusi mental serta emosi yang sangat labil dan 

efektif, sebagai akibat dari proses pengkondisian lingkungan buruk terhadap 

pribadi anak yang dilakukan oleh anak muda tanggung usia, puber dan 

adolensense. 

Menuurut Adler (1952) ciri-ciri kenakalann remaja sebagai berikut 

a. Kebut-kebutan dijalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan 

membahayakan diri sendiri serta orang lain.  

b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan 

ketentraman masyarakat sekitar. 

c. Perilaku antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, sehingga 

terkadang membawa korban jiwa. 

d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi 

ditempat-tempat terpencil. 

e. Kriminalitas anak remaja seperti: memeras, mencuri, mengancam dan 

intimidasi.45 

Berdasarkan uraian di atas bahwa faktor yang mempengaruhi 

terjadinya kenakalan remaja adalah faktor internal dan faktor eksternal. 

Dimana kita lihat di atas bahwa kenakalan remaja yang di akibatkan dari 

kurangnya pemahaman agama, kurangnya pengendalian diri. 

C. Tindakan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja  

Penyuluhan agama Islam bertindak dalam  mengatasi kenakalan 

remaja dengan berbagai fenomena seperti tauran, perilaku menyimpang 

seksual, degradasi moral dan sebagainya. Menunjukkan bahwa dengan bekal 

 
45Kartini Kartono, Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja, Edisi VIII (Cet. II; Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada,2002), h. 23 
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Pendidikan seseorang mampu menjawab atau memecahka berbgai persoalan. 

Hal ini mengdiksikan perlu adanya upaya pendekatan selain melalui proses 

pembelajaran yaitu melalui upaya pendekatan bimbingan dan penyuluhan 

islam yang dilakukan di luar proses pembelajaran.46 

Adapun tindakan  penanggulangan kenakalan remaja yang dapat 

dilakukan oleh penyuluh agama Islam sebagai berikut: 

1. Tindakan Preventif 

Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan yang kemudian 

dilakukan sebelum terjadinya gangguan. Usaha pencegahan timbulnya 

kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui: 

a. Mengenal dan mengetahui ciri umum khas remaja 

b. Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh remaja. 

2. Tindakan Represif 

Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat 

dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan 

pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut, 

diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut jera. 

3. Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi 

Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya 

dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu 

dengan memberika pendidikan. Pendidikan di ulangi melalui pembinaan 

secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun 

perorangan yang ahli dalam bidang ini.47 

 
46Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi) 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2. 

47Fahrul Rulmuzu, “Kenakaln Remaja dan Penangannya”, Jurnal Ilmu Sosial dan 
Pendidikan vol. 5 no. 1, 2021, h. 370-372. 
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Remaja sebagai seorang individu yang sedang dalam proses 

berkembang, yaitu berkembang kearah kematangan atau kemandirian. Untuk 

mencapai kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan dan arahan 

karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang 

dirinya dan lingkungannya, dan juga pengalaman dalam menentukan arah 

kehidupannya. Penyuluhan dalam Islam merupakan aktivitas memberikan 

bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu. Dalam hal ini, individu 

dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan 

keyakinan serta dapat menanggulangi permasalahan dalam hidupnya.48 

 

 

 
48Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 196. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini, adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan 

dan Taylor dalam bukunya Lexy. J. Moleong mendefinisikan “metode 

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata- kata tertulis ataulisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati”.1 Penelitian kualitatif menggunakan logika dalam 

menerima dan menolak sesuatu yang dinyatakan berupa kalimat dirumuskan 

setelah mempelajari sesuatu secara cermat dengan cara menggambarkan 

secara jelas berdasarkan fakta yang terjadi.2 

Jenis penelitian kualitatif bermaksud mengungkapkan masalah di 

lingkungan sumber datanya. Sumber data dalam kondisi sewajarnya (natural 

setting). Oleh karena itu, penelitian harus dilakukan terhadap sumber data 

dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.3 

Paradigma penelitian kualitatif diantaranya diilhami oleh falsafah 

rasionalisme yang menghendaki adanya pembahasan holistik, semistik dan 

mengungkapkan makna di balik fakta empiril sesual. Secara epistemologis 

metode penelitian dengan pendekatan rasionalistik menuntut agar obyek yang 

 
1Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian kualitatif (Bandung: Rosda Karya 2007), h. 23. 

2Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995). h. 209. 

3Hadari Narwawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, h .209. 
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diteliti dengan fokus atau aksentasi tertentu atau tetapi tidak mengeliminasi 

konteksnya.4 

2. Lokasi Penelitian 

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi yaitu: tempat, pelaku dan 

kegiatan.5 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan tamangapa Kecamatan 

Manggala Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian ini karena banyaknya 

tingkat kenakalan remaja yang terjadi dan lokasi penelitian yang berada di 

daerah perkotaan. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaiamana penyuluh 

agama Islam dalam mengatasi kenakalan remaja di Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

1) Gambaran Umum Kelurahan Tamangapa 

Kelurahan Tamangapa berasal dari dari kata Tamangapa yang berarti 

“tidak apa-apa” (tena na ngapa-ngapa). Kelurahan ini dibentuk dari dua 

lingkungan/kampung, yaitu Kampung Bangkala dan Kampung Kassi. Proses 

penggabungan dua kampung tersebut menjadi satu Kelurahan terjadi pada 

saat kedua kampung tersebut masuk ke dalam wilayah Kota Madya ujung 

pandang pada tahun 1971. Diketahui sebelumnya kampung tersebut masuk 

dalam wilayah Kabupaten Gowa. 

Kelurahan Tamangapa berdasarkan sejarah merupakan tempat yang 

aman untuk dikunjungi. 

Dahulu kala apabila pasukan kerajaan Gowa pergi berperang dan 

mereka mundur sebelah utara wilayah lingkungan maka mereka akan 

 
4Maman, Metodologi Penelitian Agama (Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, 2006), h. 73-

74. 

5S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43. 
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aman/tidak apa-apa (tena na ngapa-ngapa). Inilah yang menjadikan wilayah 

tersebut dinamakan Tamangapa atau Kelurahan Tamangapa.6 

2) Kondisi Geografis Kelurahan Tamangapa 

 Kelurahan Tamangapa adalah salah satu kelurahan dari 8 kelurahan 

yang ada di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Kelurahan Tamangapa 

memiliki luas wilayah 6.042 Ha2. Jarak Kelurahan Tamangapa dari pusat 

pemerintahan Kota Makassar ±13 km. Adapun batas wilayah Kelurahan 

Tamangapa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 Batas Wilayah Kelurahan Tamangapa 

Batas Wilayah Kelurahan  

Sebelah Barat Kelurahan Bangkala 

Sebelah Utara Kelurahan Manggala 

Sebelah Timur Kab. Maros 

Sebelah Selatan Kecamatan Somba Opu 

3) Kondisi Demografi 

a) Jumlah penduduk kelurahan tamangapa per Agustus 2023 

adalah = ± 14.127 jiwa. Terdiri dari laki-laki = 6.953 jiwa dan 

perempuan = 7.174 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga = 3.661 

KK dan jumlah rumah = 3.724 KK. 

b) Wilayah kerja kelurahan tamangapa terbagi atas: 

Rukun warga = 07 RW 

Rukun tetangga = 43 RT  

c) Kepadatan penduduk per Ha2 adalah = 1.813/Ha2 

d) Sosial budaya 

 
6Nur fajriani, sejarah penamaaan dan profil kelurahan tamangapa kota makassar. 

Tribuntimurwiki.tribunnewa.com., dikases tanggal 13 uli 2020. 
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1) Etnis penduduk kelurahan tamangapa sebagian besar 

merupakan etnis makassar 

2) Agama pada umumnya adalah pemeluk agama Islam 

3) Pekerjaan/mata pencaharian sebagian besar penduduk 

Kelurahan Tamangapa adalah pekerja petani dan peternak 

4) Struktur organisasi pemerintahan kelurahan tamangapa 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

KECAMATAN MANGGALA 

KELURAHAN TAMANGAPA 

 

 

5) Sarana dan prasarana 

a) Sarana Pemerintahan  

Kondisi pemerintahan dapat digambarkan pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.2 Sarana Pemerintah 

No Sarana Pemerintah Jumlah (unit) 

1 Kantor Lurah 1 

Pesawatro, S. 
ST

Nurhikmah, 
S. Si, M.M

Idawati, S.M
Intan Kurnia, 

S.H

Hardian Misbahuddin
Dedy 

Gusnawan B.
Hamriah

Mariati Dg. 
Tasi

Nurul Tarisa Putryani Rosdian 

Yustiana, S.E
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b) Sarana Pendidikan 

Kondisi pendidikan dapat digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 Sarana Pendidikan 

No Sarana Pendidikan Jumlah (unit) 

1 TK/TPA/PAUD 5 

2 Pesantren Tahfiz Qur’an 1 

3 Sekolah Dasar 5 

4 SLTP/MTs 2 

5 SLTA/MA 2 

c) Sarana Kesehatan 

Kondisi kesehatan dapat digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.4 Sarana Kesehatan 

No Sarana Kesehatan Jumlah (Unit) 

1 Puskesmas 1 

2 Posyandu Mandiri 8 

3 Posyandu Sementara 0 

d) Sarana Peribadatan 

Kondisi peribadatan dapat digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.5 Sarana Peribadatan 

No Sarana Peribadatan Jumlah (Unit) 

1 Masjid 20 

2 Mushollah 2 

3 Gereja 0 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Pendekatan bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan suatu 

pendekatan   yang mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam 

menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agar dapat 

mencapai kesejahteraan hidup.7 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dapat diperoleh dari informan secara lengkap. 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci (key informan) adalah 

Hammad (Penyuluh Agama Islam) dan informan tambahan adalah Pesawatro 

(kepala lurah), 2 orang tua remaja Nuraeni dan Fatmawati, dan 5 remaja 

(pelaku) Putra, Rizal, Zulkifli, Angga dan Muhammad Raihan di Kelurahan 

Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dapat dibagi: Pertama, kajian kepustakaan 

konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis 

oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini. 

Kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran 

hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan 

penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan 

dalam bentuk buku atau majalah ilmiah. 

 

 

 

7Bimo Waligito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Ed. IV (cet II; Yogyakarta: PT. 
Andi Offset, 2002, h. 2. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Metode observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut 

dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui 

pengamatan penelitian melalui penggunaan panca indera.8 

Dalam hal ini dilakukan pengamatan terbuka. Maksud dari pengamatan 

terbuka yaitu pengamatan secara terbuka yang diketahui oleh subjek, 

sedangkan        sebaliknya para subjek dengan sukarela memberikan kesempatan 

untuk megatahui peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa ada 

orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.9 

2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada 

informan dan jawaban-jawaban informan di catat dan di rekam dengan alat 

rekam (tape recarder). Teknik wawancara dapat digunakan pada informan 

yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-

anak.10 

Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat 

diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan, seperti wawancara 

 
8Burhan Bungi, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi (cet II; Jakrta: Prenamedia 

Group, 2015), h. 143. 

9Lexi j. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 
2011), h. 176. 

10Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial. (bandung; PT. remaja rosdakarya, 
2000), h. 67. 



41 
 

 
 

melalui televisi, radio, merupakan metode yang baik untuk informasi di 

samping sekaligus berfungsi memberi penerangan kepada masyarakat.11 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainnya. Dalam dokumentasi yang diamati 

bukan benda hidup tetapi benda mati.12 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau 

dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan 

alat tersebut data dikeumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian 

sendiri yang menpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan 

mengambil.13 Instrumen penelitian yang kemudian mendukung penelitian ini 

yaitu daftrar pertanyaan sebagai dasar pedoman wawancara yang telah 

dipersiapkan, buku, pulpen, dokumen serta alat penunjang seperti kamera dan 

perekam suara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolaan data merupakan upaya untuk mencapai dan 

mebgolah serta menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, 

dokumentasi dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penulis 

tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya menjadi temuan bagi orang 

lain. Menurut Hamidi, sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga 

 
11Cholid Nurbuko, n Ali Ahmad, Metodologi Penelitian (cet, III; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara 2007), h, 70. 

12Sandu Siyoto n Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (cet, I; Yogyakarta: Literasi 
Mediapublishing, 2015) h. 77 

13Afrizal, Metode Kualitatif (cet IV; Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 134. 
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harus kembali lagi kelapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu 

dan mengolahnya kembali. 

2. Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara untuk mengolah data setelah diperoleh 

hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data 

yang faktual. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang 

sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari 

beberapa langkah penelitian sebelumnya. Ada tiga cara teknik analisis data 

dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, 

terinci, serta sisitematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang 

berkumpul semakin bertambah, biasanya mencapai ratusan bahkan ribuan 

lembar. Oleh karena itu, laporan tersebut harus dianalisis sejak dimulainya 

penelitian. Laporan-loporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal 

pokok yang sesuai memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-

waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-

kode pada aspek-aspek tertentu.14 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Data yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan 

gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan display data.15 

 
14Husaini Sman dan Purnomo Setiady Akbar, Metedologi Penelitian Sosial (edisi II; 

Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 84 

15Husaini sman dan Purnomo Setiady Akbar, Metedologi Penelitian Sosial, h. 85. 
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Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin muda dipahami. 

Menurut Miles dan Huberment bahwa yang paling sering digunakan 

untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat 

naratif. Dalam melakukan display data, selain dengan teks neratif juga berupa 

grafik, matriks, network (jejaring kerjan dan chart).16 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam peneltian kualitatif adalah merupakan penemuan 

baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga telah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau  

interaktif, hipotesis atau teori.17 

 
16Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. VIII: Bandung: Alfabeta, 2013) h. 95. 

17Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif , h. 99. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 

Masa remaja adalah peralihan  dari masa anak dengan masa dewasa 

yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki 

masa dewasa.1 Masa remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas 

karena termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. 

Perkembangan masa remaja yang tersulit berhubungan dengan 

penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis 

dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus 

menyesuaikan dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah.2 

Persoalan remaja hangat dan menarik karena masa remaja pada hakikatnya 

masa pencarian jati diri, dalam perkembangannya remaja pada umumnya 

mudah melakukan pelanggaran susila atau melakukan perilaku menyimpang. 

Pada kondisi seperti ini arahan dan perhatian sangat dibutuhkan oleh 

remaja, bukan hanya orang tua tapi sebagai penyuluh agama Islam juga 

berperan dalam pembinaan, pengarahan, serta memberi perhatian kepada 

remaja yang terlibat dalam perilaku menyimpang atau dalam melakukan 

kenakalan remaja, sesuai dengan fungsi penyuluh agama Islam agar membina 

masyarakat tetap di jalan yang di ridhai Allah swt. 

Keberadaan penyuluh agama secara resmi dikeluarkan melalui surat 

keputusan oleh kementrian agama dengan tugas utamanya yaitu 

 
1Sri Rumini, Perkembangan Anak Dan Remaja, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2004), h. 53 

2Istianah A. Rahman. “Psikologi Remaja” (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 
h. 131 
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melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau prnyuluhan 

agama serta pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh agama 

merupakan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, 

moral dan ketaqwaan kepada tuahn yang maha esa. 

Dengan kedudukan serta peran yang penting di tengah-tengah 

masyarakat dan mempunyai posisi  yang penting dalam pelaksanaan tugas 

pemerintah di bidang agama. Dalam hal ini penyuluh agama Islam berpegang 

pada Al-Qur’an dan hadist. Penyuluh agama merupakan mitra kementrian 

agama yang berada di garda terdepan terkait pelaksanaan tugas membimbing 

umat Islam dalam rangka pembinaan. Kedudukannya di tengah masyarakat 

yang sangat penting baik karena ilmunya maupun keteladanannya dalam 

mengamalkan agama. Seorang penyuluh adalah figur yang ditokohkan, 

penyuluh menjadi tempat untuk bertanya dan memberi solusi khusunya 

terkait keagamaan. 

Adapun upaya penyuluh agama Islam yang dilakukan dalam mengatasi 

kenakalan remaja sebagai berikut: 

1. Melakukan Kajian Keagamaan 

Agama merupakan pedoman yang harus di taati dalam kehidupan, 

agama adalah ideologi serta pandangan hidup yang menjadikan manusia dapat 

bersyukur. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas sebagai umat Islam sudah 

wajib dalam mengikuti ajaran agama dan mengamalakan ajarannya. 

Memberikan pemahaman agama merupakan upaya menanamkan nilai 

keimanan, ibadah dan akhlak yang dilakukan secara sadar, terencana dan 

amanah dalam membimbing remaja menuju kehidupan beragama.  

Hammad mengemukakan Banyak remaja di zaman sekarang apalagi 
yang biasa dijumpai mereka kurang tahu tentang agamanya sendiri, ini 
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tidak boleh di biarkan apalagi agama adalah pedoman dalam kehidupan.3 

Kurangnya pengetahuan agama pada remaja salah satu disebabkan 

dari orang tua sendiri dimana orang tua tidak mengenalkan ajaran agama 

kepada anaknya dan kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki orang tua 

sehingga pengajaran agama yang kurang terhadap anaknya. Realitas di 

Kelurahan Tamangapa kerap kali dijumpai remaja yang melakukan perilaku 

menyimpang yaitu meminum minuman khamar.  

Dg. Tona mengatakan Sering melihat tingkah laku remaja banyak 
melakukan kenakalan seperti minum-minuman keras, balapan, karena 
mereka kurang belajar agama, mereka juga tidak tahu bagaimana 
hukumnya minum hal seperti itu.4 

Ketidak tahuan akan larangan dan kurangnya pengawasan pemberian 

pengetahuan agama terhadap remaja yang kemudian menajadikannya dapat 

bebas dalam melakukan perilaku-perilaku yang dilarang agama dan norma 

sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa dasar pondasi dan benteng diri kita 

adalah ajaran agama.  

Demikian pula dikemukakan Hammad bahwa Remaja yang melakukan 
kenakalan atau perilaku menyimpang disebabkan karena kurangnya 
pengetahuan agama yang dimiliki, apabila pondasi dan benteng 
agamanya bagus pasti ada rasa penolakan untuk tidak melakukan 
perilaku tersebut.5 

Dalam memberikan pemahaman agama kepada remaja penyuluh 

agama Islam menyediakan wadah kepada remaja yaitu adanya pembentukan 

remaja masjid guna melakukan kajian keagamaan secara terstruktur dengan 

tenggang waktu 1 kali dalam 1 minggu. 

Lanjut keterangan dari Hammad dalam mencegah kenakalan remaja hal 
yang paling utama adalah membentuk dasar keagamaan kepada remaja, 

 
3Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 

Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 

4Dg. Tona, (55 Tahun) Tokoh Agama, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada 
Tanggal 22 Mei 2024.  

5Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 
Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 



47 
 

 
 

dengan membentuk pengurus remaja masjid maka kita lebih mudah 
dalam memberikan ilmu agama atau menanamkan nilai keagamaan 
kepada mereka apalagi dengan memfasilitasi buku kontrol pengurus 
remaja masjid agar kegiatan lebih terstruktur.6 

Adapun kajian keagamaan yang diterapakan oleh penyuluh agama 

Islam adalah pemahaman tentang rukun Islam dan rukun iman serta 

pemahaman kewajiban seorang muslim dalam melaksanakan sholat, sesuai 

dalam Al-qur’an surah Al-Isra ayat 78. 
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Terjemahnya: 
Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan 
(laksanakan pula salat) Subuh) Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan 
(oleh malaikat).7 

Ayat ini memerintahkan agar mendirikan salat sesudah matahari 

tergelincir sampai gelap malam, dan mendirikan salat Subuh. Maksudnya ialah 

mendirikan salat lima waktu, yaitu salat Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Subuh. 

Melaksanakan salat lima waktu ialah mengerjakan dan menunaikannya 

lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, terus menerus dikerjakan, 

sesuai dengan perintah Allah, lahiriah maupun batiniah. 

Kajian kegamaan yang dilakukan bersama remaja memprioritaskan 
tentang kewajiban mereka yaitu sholat tapi selain itu kita juga 
memberikan kajian tentang kisah-kisah nabi dan beberapa kali juga kita 
mengaji bersama.8 

Selain melakukan kajian keagamaan bersama remaja, penyuluh agama 

tidak lupa untuk berbaur kepada masyarakat guna membangun silaturahmi 

 
6Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 

Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 

7Kementerian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal 
Bimbingan Dan Agama Islam Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dan Pembinaan 
Syariah, 2019. h. 290. 

8Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 
Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 
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sekaligus diskusi keagamaan, dalam hal ini penyuluh agama Islam turun dan 

berbaur kepada masyarakat dan memberikan pengajaran atau menanamkan 

nilai-nilai keagamaan terhadap remaja seperti yang disampaikan oleh Putra 

bahwa dia kerap kali berjumpa dengan penyuluh agama di pinggir jalan ketika 

nongkrong sekedar cerita-cerita untuk menjaga silaturahmi.9 

Sementara itu Nuraeni juga menyampaikan Bahwa penyuluh agama 
Islam sering berbaur dengan masyarakat dan mereka seringkali 
mengingatkan kita selaku orang tua agar pertama kali memberi nasehat 
dan arahan kepada remaja agar tidak melakukan perilaku yang negatif.10 

2. Melakukan Bimbingan atau Pembinaan Kepada Remaja 

Dalam melaksanakan tugas memberi penerangan, arahan dan 

bimbingan kepada Remaja penyuluh tetap berpegang teguh terhadap ajaran 

Islam, terlebih dari itu penyuluh juga melakukan pendekatan dan komunikasi 

yang intens kepada remaja. Dalam melakukan perannya, penyuluh melakukan 

bimbingan atau pembinaan kepada remaja dengan melakukan kegiatan BRUS 

(Bimbingan Remaja Usia Sekolah). 

Keterangan dari Hammad bahwa Penyuluh di Kecamatan Manggala 
mempunyai kegiatan yaitu BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), 
sasaran kegiatan ini sudah jelas yaitu remaja serta kegiatan kita lakukan 
di SMA Negeri 10 Makassar dan SMA Negeri 12 Makassar.11 

Kegiatan yang kemudian dilakukan oleh penyuluh agama Islam di 

Kecamatan Manggala sudah terlaksana selama 2 hari di SMA 10 Makassar yang 

bertempat di Kelurahan Tamangapa, dalam kegiatan tersebut memberikan 

materi terhadap remaja yang penting diketahui oleh remaja dalam masa 

pergaulan dan pertumbuhannya. 

 
9Putra, (17 Tahun) Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada Tanggal 22 

Mei 2024. 

10Nuraeni, (45 Tahun) Orang Tua Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada 
Tanggal 20 Mei 2024. 

11Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 
Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 
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Hammad menjelaskan Kegiatan BRUS dilaksanakan selama 2 hari 
dengan pemberian materi kepada remaja, materinya adalah pengenalan 
jati diri dann penanggulangan narkoba, kami rasa 2 materi ini sangat 
wajib di ketahui oleh remaja.12 

Ayat dalam Al-Qur’an yang berkaitan dalam memberikan bimbingan 

kepada remaja terdapat dalam Q.S Lukman/31:13 
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Terjemahnya: 
(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia 
menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman 
yang besar.13 

Dari ayat ini dipahami bahwa kewajiban memberi nasihat dan 

pelajaran, sehingga remaja dapat menempuh jalan yang benar, dan terhindar 

dari kesesatan. lukman telah melakukan tugas yang sangat penting kepada 

anaknya, dengan menyampaikan agama yang benar dan budi pekerti yang 

luhur. Cara Lukman menyampaikan pesan itu wajib dicontoh oleh setiap orang 

tua yang mengaku dirinya muslim. 

Penyuluh agama Islam bukan hanya terfokus pada bimbingan dengan 

pemberian materi kepada remaja, tetapi penyuluh juga senantiasa melakukan 

pendekatan untuk keterlibatan remaja dalam masyarakat. 

Peran penyuluh agama Islam bagaimana mengajak dan melibatkan 

remaja dalam kegiatan kegamaan ini dapat menjadikan wadah yang baik 

untuk remaja dan penyuluh agama Islam dalam membangun pendekatan 

emosional dan komunikasi yang intens kepada remaja. 

Menurut Hammad dalam kegiatan-kegiatan kegamaan kami 

mengupayakan agar remaja terlibat di dalamnya contoh dalam kepanitiaan 

 
12Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 

Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 

13Kementerian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahnya. h. 412. 
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idul fitri dan idul adha, serta dalam kegiatan maulid Nabi Muhammad saw.14  

Selain itu Tona juga mengungkapkan bahwa keaktifan remaja dalam 

kegiatan kegamaan harus mempunyai orientasi yang jelas juga makanya kita 

mengajak mereka menjadi pengurus mesjid atau yang dikenal remaja mesjid.15  

Dengan terlibatnya mereka dalam kegiatan-kegiatan seperti ini akan 

membuat remaja merasa bahwa dirinya diperlukan oleh masyarakat seperti 

yang kita ketahui masa remaja merupakan masa dimana mereka mencari jati 

diri dimana mereka ingin dianggapa ada dan penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. Selanjutnya dalam hal itu penyuluh lebih mudah dalam 

melakukan penerangan dan arahan kepada remaja sehingga penyuluh bisa 

lebih dalam membina moral para remaja. 

Hammad mengemukakan dalam melakukan pendekatan ada satu yang 
dia sering lakukan yaitu berkunjung kerumah atau bersilaturhmi, bahwa 
dalam melakukan kunjungan dirasa efektif dilaksanakan dalam rangka 
mengembangkan dan membina umat Islam khususnya remaja, 
pendekatan ini lebih membangun hubungan emosional dan keakraban 
serta persaudaraan sehingga kita lebih dekat dan paham pribadi 
masyarakat.16  

Lanjut Fatmawati mengatakan hubungan silaturahmi yang dilakukan 
penyuluh memberikan kesan baik dan juga dapat memberikan informasi 
bagaimana anak-anak mereka berperilaku di lingkungan.17  

Hal seperti ini menambah keakraban dan terjalin rasa kekeluargaan 

sehingga remaja setelah tersentuh permasalahan agama apalagi yang 

menyangkut akidah, selain dari peran penyuluh agama Islam dalam 

melakukan silaturahmi aktifitas seperti ini pada hakekatnya merupakan 

 

14Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 
Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 

15Dg. Tona, (55 Tahun) Tokoh Agama, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada 
Tanggal 22 Mei 2024. 

16Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 
Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 

17Fatmawati, (47 Tahun) Orang Tua Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa 
pada Tanggal 20 Mei 2024. 
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kewajiban kita. 

Hammad juga menerangkan bahwa selain pendekatan  yang dilakukan 
kita juga tetap harus mengawasi pergaulan remaja tapi dengan batas 
yang wajar maksudnya kita mengawasi dan memperhatiakn teman 
bergaul para remaja karena teman sangat mempengaruhi bagaiman 
tindakan remaja.18  

Mengenai teman bergaul banyak hubungannya dengan keberhasilan 

remaja sebab jika uteman bergaul remaja adalah orang baik maka upaya 

pendekatan penyuluh yang dilakukan kepada remaja berhasil, begitupun 

sebaliknya jika remaja bergaul dengan teman yang nakal maka beberapa 

pengawasan dan arahan yang harus lebih dilakukan kepada remaja. Dalam 

melakukan pengawasan merupakan dasar yang fundamental bagi 

perkembangan dan pertumbuhan remaja karena pengaruh lingkungan yang 

juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja pada remaja. 

3. Memberikan Perhatian Khusus Kepada Remaja 

Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri untuk menentukan 

jalan hidupnya. Pada dasarnya remaja sedang melakukan pencarian jati diri, 

kemudian dihadapkan pada kondisi lingkungan yang kontradiksi dan labil, hal 

tersebut yang membuat remaja terperangkap pada ketidakpastian. 

Dalam menentukan jati dirinya para remaja terkadang melalui 

kesalahan dalam melangkah, sehingga tidak menyadari bahwa perilaku yang 

dilakukan bertentangan dengan aturan nilai dan norma di dalam masyarakat. 

Di Indonesia, khusunya kelurahan Tamangapa masalah kenakalan remaja 

cukup memprihatinkan bagi masyarakat. 

Sesuai apa yang di sampaikan Pesawatro bahwa kami aparat pemerintah 
juga memperhatikan tentang kondisi remaja yang terjadi di kelurahan 
tamangapa, adapun salah satu faktor terjadinya kenakalan karena 

 
18Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 

Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 
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kelurahan termasuk di tengah-tengah perkotaan.19 

Hammad juga mengungkapkan bahwa Kita tidak bisa membiarkan 
remaja akan terus melakukan kenakalan tanpa ada tindak lanjut yangg 
kita lakukan, kita harus sama-sama dalam meminimalisir kenakalan 
yang mereka lakukan seperti kita berikan perhatian khusus kepada 
mereka yaitu berbincang kepada remaja yang melakukan kenakalan 
kenapa mereka bisa berbuat seperti demikian.20 

Para remaja kerap kali melakukan kenakalan yang dapat melanggar 

aturan, dalam melakukan perbuatan tersebut mereka belum memiliki 

kesadaran akan dampak kenakalan yang dilakukannya akan berdampak di 

masa depan. Remaja yang melakukan perbuatan kenakalan, maka waktu 

remajanya akan terbuang sia-sia sehingga dapat menghambat dirinya dalam 

meraih cita-cita di masa depan.21 Nuraeni selaku orang tua remaja 

mengungkapkan bahwa pengawasan dan pengarahan yang dilakukan kepada 

anaknya agar masa depan anakanya tidak terbuang sia-sia karena pergaulan 

berlebihan yang di lakukan oleh anakanya.22 

Kebutuhan cinta dan kasih sayang merupakan kebutuhan yang harus 

dipenuhi, terutama cinta dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak. 

Karena cinta dan kasih sayang orang tua akan berpengaruh terhadap perilaku 

dan lingkungan sosial remaja. Perhatian lebih dari orang tua sangat 

dibutuhkan untuk anaknya, agar orang tua mengawasi tumbuh kembang anak 

dalam lingkungan sosial. 

Hammad berpendapat Salah satu perhatian khusus yang diberikan 
kepada remaja adalah menyanyangi mereka atau berikan kasih sayang 
bukan berarti memanjakan atau memaklumi ketika mereka melakukan 
kenakalan tapi bagaimana kita bisa memberikan penjelasan agar mereka 

 
19Pesawatro, (39 Tahun), Lurah Tamangapa, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa 

pada Tanggal 22 Mei 2024 

20Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 
Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 

21Sulastri, “Dampak Kenakalan Remaja Untuk Meningkatkan Kesadaran Dari Bahaya 
Kenakalan Remaja Bagi Masa Depan”, Jurnal Loyalitas Sosial Vol. 2 No. 1, 2020, H. 17. 

22Nuraeni, (45 Tahun) Orang Tua Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada 
Tanggal 20 Mei 2024. 
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paham untuk tidak melakukan kenakalan.23 

Sebab kasih sayang memang sangat dibutuhkan oleh remaja karena 

sebab mereka ingin menemukan jalannya  sendiri, egois  dan emosional serta 

penuh dengan kritikan. 

Keterangan Fatmawati bahwa Sebagai orang tua kita terbuka kepada 
mereka agar mereka mau berbicara ketika mereka sedang bermasalah 
baik masalah pendidikan atau teman supaya mereka terkesan punya 
tempat untuk cerita ketika mereka sedang bermasalah, ini juga bisa buat 
mereka terhindar dari pergaulan minum-minum sama temannya .24 

Dalam beberapa kasus kenakalan remaja memang kurangnya kasih 

sayang atau perhatian yang didapatkan menjadikan faktor mereka melakukan 

perilaku menyimpang, yang paling berpengaruh adalah masalah keluarga 

yaitu orang tua mereka yang sering bertengkar dan ada juga korban dari orang 

tua yang cerai.  

Angga mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang yang dia lakukan 

bukan karena suka, seperti merokok dan meminuma minuman keras karena 

dia butuh sesuatu yang membuatnya tenang karena ketika dia dirumah di 

terganggu oleh ributnya kedua orang tuanya yang kerap kali bertengkar.25 

Maka dari itu pentingnya kasih sayang terhadapa anak serta butuhnya 

seseorang untuk mengungkapkan masalahnya merupakan hal yang sangat 

penting bagi mereka. 

Penyuluh agama Islam dalam melaksanakan perannya juga melakukan 

pendekatan kepada remaja seringkali mengajak mereka untuk berbicara face 

to face terhadap remaja. 

 
23Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 

Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 

24Fatmawati, (47 Tahun) Orang Tua Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa 
pada Tanggal 20 Mei 2024. 

25Angga, (17 Tahun) Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada Tanggal 22 
Mei 2024. 
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Hammad berpendapat perhatian khusus yang kita berikan mengajak 
mereka face to face ketika ada masalah, mengajak mereka bercerita 
tentang masalahnya sehingga kita juga bisa beri mereka solusi, memang 
salah satu tugas penyuluh pembinaan mental dan pengarahan kepada 
masyarakat.26 

Maraknya kenakalan remaja menunjukkan bahwa memang harus ada 

pencegahan yang dilakukan sedini mungkin seperti yang disampaikan oleh 

penyuluh agama peran kita dalam mengarahkan masyarakat khusunya remaja 

tidak terlepas dari kerja sama atau kita bersinergi dengan aparat pemerintah 

dan juga orang tua agar pencegahan dapat di lakukan dengan baik.27 

Fatmawati berpendapat kita tidak boleh lepas dari pengawasan 

terhadap remaja, kita tidak membatasi pergaulan mereka tapi kita tetap 

melakukan pengawasan karena kenakalan atau perilaku menyimpang yang di 

lakukan oleh mereka berawal dari kurangnya pengawasan.28 

Tona mengungkapkan memang sangat penting dalam memperhatikan 

perkembangan dan pergaulan remaja karena dampaknya yang dikhawatirkan 

bukan cuma dirinya tapi juga dampak terhadap orang lain.29 

Memberikan perhatian khusus kepada remaja serta menjelaskan 

dampak kenakalan remaja juga di iringi dengan memberikan motivasi kepada 

mereka, sinergitas dalam penyampaian dampak kenakalan remaja juga harus 

memberikan mereka motivasi masa depan yaitu gambaran cita-cita kepada 

remaja kedepannya karena perilaku menyimpang yang mereka lakukan 

 
26Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 

Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 

27Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 
Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 

28Fatmawati, (47 Tahun) Orang Tua Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa 
pada Tanggal 20 Mei 2024. 

29Dg. Tona, (55 Tahun) Tokoh Agama, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada 
Tanggal 22 Mei 2024. 
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sekarang yang kita tahu sangat berdampak pada diri remaja seperti hal nya 

kesehatan mereka. 

B. Hasil Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar  

Salah satu cara mengukur keberhasilan  penyuluh agama Islam dalam 

mengatasi kenakalan remaja adalah berkurangnya tingkat kenakalan remaja 

yang terjadi khususnya di kelurahan tamangapa. Perilaku menyimpang yang 

kemudian di lakukan oleh remaja tidak akan hilang tetapi dapat di minimalisir 

dengan sebaik mungkin jika peran kita sebagai penyuluh dilakukan dengan 

sabar dan konsisten ungkap selaku penyuluh agama Islam.30 

Adapun hasil peran penyuluh agama Islam dalam mengatasi kenakalan 

remaja di kelurahan tamangapa menghasilkan beberpa dampak yang baik 

sesuai wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kelurahan Tamangapa. 

1. Remaja Lebih Memahami Nilai-Nilai Agama 

Pemahaman nilai-nilai agama  melibatkan penghayatan dan praktik 

ajaran-ajaran moral, etika, serta spiritual yang diakui dalam suatu 

kepercayaan. Hal ini dapat membimbing individu dalam memperilaku dan 

menjalani kehidupan dengan penuh makna. Membimbing dan mengarahkan 

remaja dalam menanamkan nilai-nilai kegamaan  memberikan dampak positif 

pada perkembangan holistik mereka. 

Hammad mengungkapkan dalam kegiatan kajian keagamaan atau 
menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada remaja sangat berdampak 
pada mereka karena ketika remaja paham tentang nilai agama Inysa 
Allah perilaku mereka juga akan berubah.31 

 
30Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 

Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 

31Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 
Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 
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Ayat al-qur’an yang menjelaskan bagaiamana pentingnya mengikuti 

kajian keagamaan agar dapat mengetahui nilai-nilai agama terdapat dalam Q.S 

Al-mujadilah/58:11. 
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Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,  ”lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,  ”(kamu) 
berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah 
Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.32 

Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat 

yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Ilmunya 

itu diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. 

Raihan berpendapat dengan mengikuti kajian keagamaan yang beberapa 
kali itu sangat bermanfaat bagi saya pribadi, salah satu hal yang wajib 
menurut saya untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai kegamaan itu 
sendiri.33 

Zulkifli juga mengatakan bahwa paham akan nilai-nilai keagamaan 

sangat berdampak baik terhadap jalan kehidupan, mengapa demikian karena 

ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah swt insyaallah jalan 

kehidupan kita akan baik serta paham akan nilai-nilai kegamaan sangat 

bermanfaat untuk kita pribadi.34 Fatmawati juga mengatakan bahwa ketika 

anak paham akan nilai-nilai keagamaan dapat membuuat pondasi dan benteng 

 
32Kementerian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 543. 

33Raihan, (17 Tahun) Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada Tanggal 22 
Mei 2024. 

34Zulkifli, (18 Tahun) Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada Tanggal 22 
Mei 2024. 
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terhadap remaja sehingga membuat mereka tidak akan lagi terjerumus hal-hal 

yang berdampak negatif.35 

Pengetahuan remaja akan nilai-nilai keagamaan sangat mudah di 

dapatkan terlebih lagi melihat sarana peribadatan yang memadai di kelurahan 

tamangapa sangat menunjang untuk mereka mendapatkan pemahaman nilai-

nilai keagamaan maka tugas kita bersama untuk mengajak remaja agar lebih 

mendorong mereka datang ke masjid ungkap peswatro selaku lurah di 

kelurahan Tamangapa.36 Di lain sisi penyuluh juga mengungkapkan bahwa 

sinergitas yang dilakukan dalam membina remaja sebagai pengurus masjid 

memberikan mereka pengetahuan akan nilai-nilai kegamaan sehingga remaja 

lebih baik dalam berperilaku hal kecilnya adalah setiap bulan ramadhan 

remaja kolaboratif dalam meramaiakan masjid dan berbagi takjil di bulan 

ramadhan.37 

2. Remaja Menjadi Pribadi Yang Berakhlak 

Islam merupakan agama yang selalu mengajarkan kedamaian, saling 

menghormati sesama manusia yang merupakan perintah Allah kepada seluruh 

umatnya. Pengetahuan remaja mengenai akhlak awalnya hanya sebatas sopan 

dan santun antar sesama, namun tidak mengetahui dan memahami bagaimana 

akhlak terhadap Allah, dimana yang dimaksud adalah bagaimana mencintai 

Allah melebihi cinta dari apa dan siapapun. Makna dari berahlak kepada Allah 

bagaimana rasa syukur kita atas apa yang diberikan sehingga kita senantiasa 

mengingatnya, sesuai dengan QS  Al-Baqarah/2:152 

 
35Fatmawati, (47 Tahun) Orang Tua Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa 

pada Tanggal 20 Mei 2024. 

36Pesawatro, (39 Tahun), Lurah Tamangapa, Wawancara, di Kantor Lurah Kelurahan 
Tamangapa pada Tanggal 22 Mei 2024. 

37Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 
Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 
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Terjemahnya: 

Maka ingatlah kepadaku, maka akupun akan ingat kepadamu. 
Bersyukurlah kepadaku dan jangalah kamu ingkar kepadaku.38 

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana manusia agar selalu mengingat 

Allah dan bersyukur kepadanya yaitu dengan melafalkan pujian, melalui hati 

dengan mengingat kekuasaan dan kebijkasanaan Allah. Serta bersyukur atas 

nikmat Allah dengan mempergunakannya di jalannya bukan menggunakan 

dalam jalan kemaksiatan.  

Hammad berpendapat bahwa akhlak merupakan salah satu ajaran utama 
agama Islam yang harus dipegang oleh setiap umat muslim, orang yang 
mempunyai akhlak yang baik senantiasa di senangi oleh masyarakat 
selain itu mereka adalah orang-orang yang di cintai dan paling dekat 
dengan Rasulullah saw di hari kemudian.39 

Tona juga berpendapa bukan hanya remaja tapi setiap manusia 

memang harus memiliki akhlak yang baik karena akhlak yang membedakan 

manusia dengan hewan.40 

Di fase transisi remaja mereka membentuk identitas dan nilai-nilai yang 

meberikan pengaruh besar untuk masa depan remaja. Aspek yang harus 

diperhatikan adalah akhlak atau moralitas mereka. Membangun akhlak yang 

baik merupakan kunci membentuk pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan 

saling menghargai. Akhlak yang baik juga membantu remaja terhindar dari 

perilaku negatif. 

Nuraeni  juga berpendapat agar remaja dapat memiliki akhlak yang baik 
kita harus memberikan contoh yang baik dahulu, orang dewasa harus 
menjadi teladan dalam berperilaku karena remaja cenderung meniru 

 
38Kementerian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 64. 
39Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 

Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 
40Dg. Tona, (55 Tahun) Tokoh Agama, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada 

Tanggal 22 Mei 2024. 
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apa yang mereka lihat dari orang-orang yang mereka hormati dan anggap 
penting.41 

Terbinanya akhlak remaja merupakan hasil dari apa yang kemudian 

mereka peroleh, dalam bergaul dengan menyibukkan diri dalam kegiatan-

kegiatan positif adalah lanjutan remaja ketika sudah akarab dengan dirinya 

sebagai remaja masjid, maka peran kita mengajak mereka berpartisipasi 

dalam kegiatan keagamaan maupun kegiataan sosial membantu mereka 

memahami nilai-nilai empati dan kepeduliuan terhadap orang lain ungkap 

Hammad.42 

Membangun akhlak remaja yang baik meruoakan investasi untuk masa 

depan yang lebih baik. Dengan pendidikan, bimbingan, dan lingkungan yang 

mendukung, mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan 

berakhlak mulia. Hammad mengatakan bahwa remaja yang mempunyai 

pribadi yang berakhlak akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat 

serta menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh integritas.43 

3. Remaja Kembali Sadar 

Dalam tahap mencari jati diri posisi serta eksistensi remaja sangat 

dibutuhkan oleh mereka, sadar akan posisinya dibutuhkan oleh masyarakat 

sangat berpengaruh oleh remaja seperti yang dikatakan putra bahwa hal yang 

membuat kami bingung dalam masyarakat karena kami tidak tahu ingin 

bertindak bagaimana jadi kami juga ingin terlibat dalam seluruh kegiatan 

 
41Nuraeni, (45 Tahun) Orang Tua Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada 

Tanggal 20 Mei 2024. 
42Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 

Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 
43Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 

Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 
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dalam masyarakat tapi kurangnya arahan yang di dapat menajdikan kita tidak 

sadar dan tidak tahu posisi kami selaku masyarakat di dalam lingkungan.44 

Keterangan dari Hammad mengatakan memang peran penyuluh agama 
Islam terhadap perilaku remaja sangat penting, karena kegiatan yang 
kita lakukan agar pola pikir mereka berubah dan mereka bisa menjadi 
lebih baik ke depannya.45 

Sebagai generasi milenial, kesadaran akan posisi dalam masyarakat 

merupakan langkah penting untuk berperan sebagai agen perubahan. 

Memahami peran remaja sebagai individu yang memiliki keterkaitan terhadap 

lingkungan sosial memungkin untuk melihat tantangan dan peluang di sekitar 

kita. 

Raihan berpendapat Alhamdulillah setelah beberapa kali mengikuti 

saran dan arahan dari penyuluh agama Islam,  serta mengikuti kegiatan yang 

dilakukan saya mulai bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif.46 

Lanjut tona berpendapat dalam pengamatan saya terhadap remaja 

setelah kegiatan penyuluh yang intens sudah ada perubahan terhadap mereka, 

terutama dalam kesadaran mereka untuk tidak melakukan kenakalan .47 

Kontribusi remaja bagi agama dan negara mempunyai peran yang 

krusial dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan memajukan negara 

tapi khususnya dapat memajukan kelurahan tamangapa ungkap pesawatro 

lurah kelurahan Tamangapa.48 Dengan kesadaran diri dalam posisinya di 

 

44Putra, (17 Tahun) Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada Tanggal 22 
Mei 2024. 

45Hammad, (50 Tahun) Penyuluh Agama Islam, Wawancara, di KUA Kecamatan 
Manggala pada Tanggal 31 Mei 2024. 

46Raihan, (17 Tahun) Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada Tanggal 22 
Mei 2024. 

47Dg. Tona, (55 tahun) Tokoh Agama, wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada 
Tanggal 22 mei 2024. 

48Pesawatro, (39 Tahun), Lurah Tamangapa, Wawancara, di Kantor Lurah Kelurahan 
Tamangapa pada Tanggal 22 Mei 2024. 
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masyarakat dan sadar diri yang kuat terhadap nilai-nilai agama, remaa dapat 

memahami bagaimana mengaplikasikan tingkah laku dalam kehidupan 

modern tanpa mengabaikan tradisi dan norma-norma yang ada di dalam 

masyarakat. 

Partisipasi aktif yang dilakukan oleh remaja menghadirkan kontribusi 

positif bagi agama dan masyarakat tanpa harus merasa asing atau teralienasi 

di dalam lingkungan. Kesadaran diri mencakup kemampuan untuk merawat 

hati dan pikiran agar tetap fokus pada hal-hal baik. Lanjut zulkifli 

mengemukakan dengan semangat kerjasama dan rasa tanggung jawab yang 

tinggi, kita sebagai remaja dapat berkontribusi dalam membangun lingkungan 

masyarakat yang lebih baik kedepannya.49 

 

49Zulkifli, (18 Tahun) Remaja, Wawancara, di Kelurahan Tamangapa pada Tanggal 22 
Mei 2024. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peran penyuluh agama Islam 

dalam mengatasi kenakaln remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan 

Manggala Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa: 

1. Upaya penyuluh agama Islam dalam mengatasi kenakalan remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar adalah 

melakukan kajian keagamaan, melakukan bimbingan atau pembinaan 

kepada remaja dan memberikan perhatian khusus kepada remaja. 

2. Hasil penyuluh agama Islam dalam mengatasi kenakalan remaja di 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar adalah 

remaja lebih memahami nilai-nilai kegamaan, remaja menjadi pribadi 

yang berakhlak dan remaja kembali sadar. 

B. Implikasi penelitian 

1. Berdasarkan peran penyuluh agama Islam dalam mengatasi 

kenakalan remaja di Kelurahan tamangapa kecamatan manggala kota 

makassar, maka diharapkan kepada pihak keluarga, pemerintah, 

masyarakat mampu menjalin kerjasama dalam usaha mengatasi 

kenakalan remaja di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota 

Makassar. 

2. Diharapkan kepada pemerintah dan Masyarakat Kelurahan 

Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar senantiasa 

memberikan motivasi dan memberikan dukungan moril maupun 

materil dalam kegiatan-kegiatan Kepemudaan Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
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