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ABSTRAK 

Nama : Andi Erlangga Rahmat                            

NIM : 30400117032 

Judul : KONSTRUKSI SOSIAL KOMUNITAS PESANTREN MENGENAI  

    ISSU RADIKALISME (Studi Kasus pada Pesantren Babussalam   

    Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar) 

 Skripsi ini membahas mengenai konstruksi sosial komunitas pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai issu 

radikalisme. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) 

bagaimana pandangan komunitas pesantren Babussalam Al-Muchtariah mengenai 

issu radikalisme 2) metode pembelajaran yang diterapkan pesantren Babussalam 

Al-Muchtariah 3) perilaku komunitas Pesantren Babussalam mengenai issu 

radikalisme.                    

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan sosiologis, dan pendekatan teologis. Lokasi penelitian ini di Pondok 

Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun 

sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer yang meliputi obsevasi 

dan wawancara serta data sekunder berupa buku-buku dan jurnal.                       

 Hasil dari penelitian ini adalah 1) pandangan komunitas Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai Issu 

Radikalisme dalam persoalan jihad komunitas pesantren berpandangan secara luas 

dan terbuka. Amar ma’ruf nahi munkar adalah perintah untuk menegakkan serta 

mencegah keburukan. Mengenai syariat Islam, komunitas pesantren tidak setuju 

mengenai syariat Islam diterapkan di Indonesia dengan berbagai alasan. 

Sedangkan komunitas pesantren berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Metode 

pembelajaran yang diterapkan di pondok Pesantren Babussalam adalah 2) metode 

pembelajaran klasifikasi dan hafalan serta metode pembelajaran berbasis 

pendidikan karakter. 3) Perilaku dari hasil konstruksi sosial komunitas Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari kitab-

kitab keagamaan yang dipelajari di pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan atau 

membahas mengenai persoalan fikih, akhlak, dan nahwu shoraf. Nilai-nilai 

karakter yang diterapkan adalah kedisiplinanan kejujuran, tasamuh, dan 

kepedulian sosial dan mengenai hormat kepada bendera komunitas pesantren 

berpendapat bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam.                         

 Implikasi penelitian ini, yaitu 1) Pesantren Babussalam Al-Muchtariah 

mengenai issu radikalisme dalam hal persoalan tersebut sangat terbuka dan 

moderat dapat menjadi benteng untuk mencegah munculnya paham-paham 

radikalisme. 2) Metode pembelajaran yang ada, diharapkan komunitas Pesantren 

Babussala Al-Muchtaria bisa menjalankan nilai-nilai karakter secara holistik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Berbicara mengenai isu radikalisme bukanlah menjadi hal yang baru. 

Fenomena ini sudah menjadi isu yang sering dibahas baik dalam skala global 

maupun nasional dikarenakan dapat berdampak dan berpengaruh terhadap 

kehidupan sosial keagamaan dan pertahanan negara. 

 Kemunculan arus radikalisme agama semakin meresahkan bagi umat 

beragama yang ada di Indonesia, apalagi bentuk-bentuk eksperesi yang mereka 

lakukan untuk menyebarkan misi dakwah mereka adalah dengan cara-cara 

kekerasan dan dalam bentuk terror. 

 Masalah radikalisme menjadi masalah yang dihadapi oleh beberapa negara 

di dunia ini, tanpa terkecuali di Indonesia. Apalagi radikalisme sering kali 

dikaitkan dengan agama Islam. Salah satu faktor yang dapat memunculkan 

gerakan radikalisme Islam ialah faktor pendidikan. Menarik untuk dibahas 

mengenai keterkaitan antara agama, pendidikan, dan terorisme, disebabkan 

fenomena radikalisme dan terorisme seringkali dituduhkan kepada umat Islam. 

Selain itu, lembaga pendidikan Islam dalam hal ini pesantren sering dicurigai oleh 

beberapa pihak sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme. 

 Isu-isu atau fenomena radikalisme menempatkan pesantren menjadi 

tersudutkan dikarenakan munculnya benih-benih radikalisme disebabkan atas 

dalih agama yang mana berasal dari pemahaman-pemahaman yang diajarkan di 

pesantren.
1
 

 Pesantren dalam pandangan masyarakat dikenal sebagai lembaga 

pendidikan keagamaan tertua di Indonesia yang bersifat tradisional. Tujuan 

terbentuknya pesantren adalah untuk menghayati, memahami, serta mengamalkan 

nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pola pikir masyarakat 

terhadap pesantren berubah pada awal abad ke-21. Pada awal abad ini pesantren 

                                                           
 

1
Badrut Taman, Pesantren, Nalar dan Tradisi, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), h. x  
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lebih berfokus pada tahapan ideologi, kelompok sosial dan gerakan-gerakan yang 

sangat masif.
2
 

 Kemunculan gerakan Islam yang bersifat keras dalam konteks sejarahnya 

dimulai dari munculnya sekte atau paham Wahabiyah yang didirikan oleh 

Muhammad bin Abdul Wahab. Pemikiran Wahabiyah merupakan kelanjutan dari 

pola pemikiran kaum Khawarij yang eksistensi dan keberadaannya sudah ada 

sejak zaman Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu memegang tampuk 

kekhalifahan Islam.
3
 Menurut Fazlurrahman, gerakan Wahabiyah ialah suatu 

fenomena pembaharuan untuk mengubah tatanan moralitas dan spiritualitas Islam 

yang didasarkan kepada ajaran Islam yang otentik atau murni.
4
 Sedangkan 

menurut Elposito kaum revivalis Islam klasik sudah mengakar dalam kehidupan 

umat Islam sejak lama, yaitu gerakan Khawarij dan Syiah pada masa Islam di 

bawah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.
5
 

 Pendapat para ahli di atas, menegaskan bahwa kemunculan kelompok-

kelompok Islam atau kelompok radikal mengindikasikan bahwa mereka berupaya 

untuk memperjuangkan dan menengakkan cita-cita Islam versi mereka masing-

masing. 

 Paham radikalisme kalau kita melihat dalam konteks Indonesia, sudah 

berkembang sejak sebelum kemerdekaan sampai reformasi. Sebagai contoh 

diawal-awal kemerdekaan munculnya pemberontakan Darul Islam pimpinan 

Kartosuwirjo yang ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang 

berasaskan syariat Islam.
6
 

 Selain gerakan radikal Darul Islam yang menjadi embrio munculnya 

gerakan radikal di Indonesia, pasca reformasi muncul gerakan-gerakan radikal 

serupa, seperti Majelis Mujahidin, FPI, Laskar Jihad Ahlussunnah Waljamaah. 
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Abd. Muin, dkk., Pendidikan Pesantren dan Potensi Radikalisme, (Jakarta: CV. Prasasti, 

2007), h. V  
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Arwani Syaerozi, Sunan Gunung Jati dan Gerakan Islam Puritan, dalam Ali Muhdi, 

Pesantren Vis a Vis Islam Puritan, (Cet. I; Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), h. 11  

 
4
Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intelectual Tradition, Terj. 

Ahsin Mohammad, Islam dan Modernitas: tentang Transformasi Intelektual, (Bandung: Pustaka, 

1982), h. 95-97  
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John E. Elposito, Islam and Politic, Terj. Jousouf Sou'yb, Islam dan Politik, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1990), h. 44  
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M. Zaki Mubarak, Geneologi Islam Radikal di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2008), h. 23  
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Kelompok-kelompok radikal ini berusaha dengan segala daya dan upaya mereka 

untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dan membentuk sistem 

pemerintahan berdasarkan khilafah Islam. 

 Gerakan-gerakan radikalisme yang mengatas namakan agama yang 

bermunculan kerap kali dikaitkan dengan lembaga pendidikan keagamaan dalam 

hal ini pesantren. Pesantren memiliki peran dan fokus dalam bidang pengajaran 

keagamaan yang turut andil dalam mencegah berkembangnya paham-paham 

radikalisme yang berkembang di tengah masyarakat.  Pesantren sebagai lembaga 

pendidikan keagamaan Islam tidak didirikan untuk melahirkan radikalisme. 

Adapun tugas dari pesantren itu sendiri adalah mencetak kader-kader ulama yang 

berpengetahuan luas bukan hanya dalam hal agama (seperti, tauhid, syariat, 

akhlak, dan tasawuf) tetapi juga mampu menguasai pengetahuan yang sifatnya 

keduniaan.
7
 

 Fenomena gerakan fundamentalis Islam dan munculnya aksi-aksi 

radikalisme dan terorisme dalam pandangan John Naisbitt sebagai fenomena 

kebangkitan agama. Tetapi, pada kenyataannya fenomena atau gejala tersebut 

sama sekali bukan sebagai gejala kebangkitan, melainkan sebuah krisis.
8
 

 Fenomena tersebut dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. 

Dikarenakan gerakan radikalisme dapat mengancam eksistensi ideologi bangsa 

yaitu Pancasila dan konstitusi negara UUD 1945 serta tindakan dan aksi-aksi 

mereka yang mengarah kepada kekerasan dan terorisme. 

 Gerakan radikalisme yang sering terjadi di Indonesia selalu dikaitkan 

dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Pengajaran agama 

yang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai pengajaran yang sifatnya ekslusif, 

konservatif, dan dogmatik telah menciptakan sikap permusuhan dengan kelompok 

yang tidak sepaham dengan mereka atau di luar dari kelompok mereka. 

 Aksi-aksi radikalis yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh 

ketidakmampuan umat Islam untuk menafsirkan Al-quran dan sunah nabi secara 

kontekstual. Justru sebaliknya, mereka menafsirkan Al-quran dan sunah nabi 
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Marzuki Wahid, dkk., Pesantren Masa Depan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 16  

 
8
Budhy Munawar Rahman, Reorientasi Pembaharuan Islam Sekularisme, Liberalisme, 

dan Pluralisme, (Malang: Madani Intrans Publishing, 2017), h. xx  
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secara tekstual, skriptural, dan kaku. Sebagai contoh, ayat-ayat yang sering 

ditafsirkan secara tekstual yang cenderung mengarah kepada kekerasan, seperti 

jihad, syirik, dan kafir/kufur. Mereka menafsirkan ayat-ayat tersebut tanpa melihat 

konteks sosiologis dan historis diturunkan ayat tersebut.
9
 

 Dalil-dalil yang menjadi rujukan oleh kelompok-kelompok radikal ialah 

firman Allah yang terdapat dalam QS. al-Hajj/22: 39. 

                          

Terjemahnya: 

Diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi (oleh 

gelongan penceroboh), karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan 

sesungguhnya Allah swt amat berkuasa untuk menolong mereka 

(mencapai kemenangan).
10

 

 

          

 Ayat di atas tersebut menurut penafsiran M. Quraish Shihab bahwa  Allah 

telah mengizinkan orang-orang mukmin yang diperangi oleh kelompok-kelompok 

musyrik agar membalas memerangi mereka dikarenakan oleh sekian lama mereka 

(kaum mukmin) bersabar dalam menghadapi kezaliman orang-orang musyrik. 

Sesungguhnya Allah Maha  Kuasauntuk menolong para kekasih-kekasih-Nya 

yang beriman. Ayat ini juga mendahulukan hukum positif ketimbang hukum 

untuk membela diri. Pada dasarnya, membela diri dalam Islam adalah hal yang 

diperbolehkan. Sebagai contoh, seseorang yang ingin mempertahankan harta, jiwa 

maupun negaranya tidak akan dituntut oleh Allah dikemudian hari maupun secara 

hukum, walaupun hal itu dapat berakibat terjadinya pembunuhan dan 

menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Demikianlah, ayat ini menjelaskan 

kepada umat Islam bahwa mereka diperbolehkan untuk melakukan tindakan 
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M. Dien Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

2001), h. xvii  
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Achmad R. Hidayat, dkk, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Tangerang Selatan: Al Fatih 

Berkah Cipta, t.th), h. 532  
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difensif apabila ada orang-orang yang menyerang mereka. Olehnya itu 

peperangan dalam Islam sifatnya difensif bukan ofensif.
11

 

 Ajaran agama yang berkaitan dengan teks kitab suci, kelompok radikal ini 

memahami isi kitab suci secara tekstual atau skriptural. Apa yang tertera dalam 

kitab suci (Al-quran) maka mereka akan melaksanakan perintah tersebut sesuai 

dengan yang tertera dalam Al-quran tanpa ada penambahan ataupun pengurangan 

makna teks Al-quran. 

 Kelompok skripturalis dalam pandangan William Liddle menganggap 

bahwa kelompok ini tidak mau melibatkan diri mereka dalam hal ini kegiatan-

kegiatan intelektual untuk mengadaptasikan pesan-pesan keagamaan yang di 

bawah oleh Nabi Muhammad dan esensi Islam ke dalam konteks kondisi sosial 

masyarakat yang modern seperti sekarang ini. Bagi kelompok ini, pesan-pesan 

dan esensi agama sudah sangat jelas termaktub dalam Al-quran dan sunah nabi 

yang perlu diterapkan dalam kehidupan sekarang ini.
12

 

 Ciri-ciri atau karakteristik dari interpretasi para kaum skripturalis 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhham Abed al-Jabiri, seorang 

cendekiawan muslim asal Maroko, yang ia sebut sebagai al-fahm al-turasi 'ala al-

turas (pemahaman tradisonal terhadap tradisi) adalah suatu tradisi intelektual yang 

terikat secara pasrah terhadap tradisi intelektual di masa lalu.
13

 Pendekatan 

semacam ini jelas memiliki kelemahan, yaitu hilangnya kesadaran historis dan 

semangat kritis. Yang di kemudian hari akan muncul semacam suatu bentuk 

tradisi yang berulang yang dapat berakibat buruk.
14

 

 Istilah kembali kepada Al-quran dan Sunnah yang dimaksudkan oleh 

kelompok skripturalis dimaksudkan agar kembali kepada akar-akar ajaran Islam 

dan praktik-praktik Nabi periode awal Islam. Apabila umat Islam tidak kembali 

                                                           
 

11
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, (Cet. X; 

Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 532  

 
12

R. William Liddle, Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi 

Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru, dalam Mark R. Woodward, Jalan Baru Islam, 

Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia, (Bandung: Mizan, 1999), h. 30 

 
13

Muhammad Abed al-Jabiri, Post Tradisionalisme Islam, (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 

2000), h. 9  

 
14

Musin Mahfudz, "Implikasi Pemahaman Tafsir Al-Qur'an terhadap Sikap 

Keberagamaan, Jurnal Tafsere, (UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 127  
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kepada "ajaran Islam yang benar" seperti yang dipraktikkan oleh umat Islam 

periode awal maka mereka tidak akan selamat. Pemahaman kembali kepada Al-

quran dan Sunah inilah yang dipahami secara totalistik dan skriptural.
15

 

Keyakinan mereka inilah yang terus memperjuangkan Islam secara kaffah, yaitu 

impian mereka agar kembali ke masa lalu Islam secara menyeluruh  dan dalam hal 

memahami teks-teks keagamaan mereka harus menunjukkan sikap literal agar 

sesuai atau sama persis dengan perilaku Nabi SAW tanpa melihat perubahan 

sosial-budaya yang berkembang dewasa ini. 

 Penafsiran seperti ini akan melahirkan sikap-sikap beragama yang keras 

dan galak yang nantinya akan melahirkan aksi-aksi radikal, kekerasan bahkan 

tindakan terorisme.  Penafsiran ajaran Islam secara skriptural dan kaku telah 

mengakibatkan tumbuh suburnya aksi-aksi kekerasan yang ada di Indonesia. Di 

mana kecenderungan kelompok ini lebih akrab dan suka dengan ayat-ayat Al-

quran yang berkaitan dengan takfir/pengkafiran, tasyrik/pemusyrikan, dan 

jihad/pedang. Kelompok skriptural lebih suka memilih ayat-ayat yang memiliki 

makna berbuat kekerasan ketimbang ayat-ayat yang memiliki makna ajakan untuk 

perdamaian. 

 Al-quran sebagai sumber utama dalam Islam sangat bergantung dari 

interpretasi pemeluknya. Menurut Nasr Hamid Abu Zayd peradaban Islam disebut 

juga "peradaban teks" (hadlarat al-nash).
16

 Maksudnya ialah makna teks sangat 

ditentukan oleh orang yang menafsirkan atau orang yang memiliki otoritas untuk 

menafsirkan teks Al-quran tersebut. Dalam melahirkan makna yang terkandung 

dalam doktrin agama, para penafsir memiliki peran utama dan sangat penting. 

Dengan teks-teks yang ada, para penafsir bisa menafsirkan teks-teks agama 

berdasarkan teks secara apa adanya atau tekstual. Islam bukan hanya dipahami 

secara tekstual, tetapi bisa juga dipahami sebagai sejarah yang tidak 

                                                           
 

15
Shireen T. Hunter, Politik Islam di Era Kebangkitan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

2001), h. 15  

 
16

Ayub Mursalin, "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus 

Pesantren-Pesantren di Provinsi Jambi", Jurnal Kontekstualita, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2010), h. 259  
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mengecualikan ruang dan adat istiadat yang berlaku.
17

 Maksudnya, pemikiran 

radikal seseorang dipengaruhi oleh interpretasi terhadap teks atau nash Al-quran. 

 Pemahaman kelompok skriptural/tekstual dengan mudah sekali 

membentuk sikap sosial yang sifatnya ekslusif dan apologetic. Jika seseorang atau 

kelompok yang dalam kehidupan sosial keagamaannya sangat kuat akan 

pemahaman pada kitab suci secara tekstual, maka mereka tidak akan mudah lagi 

untuk negosiasi, kompromi atau bahkan membangun sebuah konsensus. Benih-

benih munculnya tindakan kekerasan dengan motif agama dapat kita pahami 

bahwa pemahaman keagamaan mereka yang bercorak literal atau tekstual dan 

derivasinya, yaitu munculnya suatu sikap sosial yang sifatnya apoligetik dan 

ekslusif.
18

 

 Keterkaitan antara radikalisme dengan pendidikan keagamaan khususnya 

pesantren di Indonesia mendapat sorotan yang tajam disebabkan beberapa aksi 

radikal mengatasnamakan agama adalah pesantren. Sebut saja pelaku Bom Bali 

2002, Amrozi cs, berasal dari Pesantren Al-Islam, Tenggulun, Lamongan; 2 

tersangka teroris Solo yang ditembak mati tahun 2012, Farhan Mujahid dan 

Muchsin Tsani, jebolan Pesantren Ngruki, Solo; dan Aman Abdurrahman, 

pimpinan Jamaah Ansharud Daulah (JAD), pernah nyantri di Pesantren 

Darussalam Ciamis. Namun demikian, mereka yang disebut namanya di atas tidak 

mewakili keseluruhan profil pesantren karena sebagian besar pesantren tidak 

terpapar radikalisme keagamaan. Dari total jumlah pesantren yang mencapai 28 

ribuan, pesantren yang disinyalir oleh BNPT Tahun 2016 terindikasi radikal dapat 

dihitung jari.
19

 Padahal menurut Azyumardi Azra bahwa pesantren bukan 

merupakan wadah teroris. Pernyataan tersebut ia kemukakan setelah terjadinya 

                                                           
 

17
Ayub Mursalin, "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus 

Pesantren-Pesantren di Provinsi Jambi", h. 260  

 
18

Ayub Mursalin, "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus 

Pesantren-Pesantren di Provinsi Jambi", h. 260  

 
19

Irfan Abubakar, dkk, Resiliensi Komunitas Pesantren Terhadap Radikalisme, (Jakarta: 

CSRC, 2020), h. 1  
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peristiwa 9 November yang banyak kalangan menyoroti pesantren sebagai cikal 

bakal munculnya kelompok-kelompok teroris.
20

 

 Sebelum insiden Bom Bali 2002, persepsi umum tentang pesantren belum 

terkait dengan radikalisme antara era 70-an dan 90-an wacana pesantren dalam 

tulisan-tulisan akademik umumnya menyoroti posisi dan peran pesantren dalam 

merespon perubahan dan modernitas. Tulisan-tulisan tersebut umumnya menyoal 

apakah pesantren berpotensi menjadi agen perubahan atau justru menghambat 

pembangunan. Hal ini mengingat kuatnya persepsi bahwa pendidikan pesantren 

berwatak “Islam Kolot”, meminjam istilah Deliar Noer. Isu radikalisme vs 

moderatisme keagamaan kala itu belum mendapatkan perhatian khusus. Namun, 

beberapa tulisan telah secara tersirat menyinggung apa yang hari ini dapat dinilai 

sebagai sebuah bentuk moderasi keagamaan. Van Bruinessen dan Nurcholish 

Madjid menampilkan pesantren dari sisi kedekatannya dengan budaya tasawuf. 

Sebuah budaya keagamaan yang pasif terhadap kepentingan politik, namun 

menekankan pada penyucian hati, ketenangan jiwa, dan pendekatan diri sedekat-

dekatnya kepada Tuhan.
21

 

 Setelah Tahun 2002, pesantren mulai dikaitkan dengan radikalisme, 

sebuah isu yang tak pelak menarik minat para peneliti sosial-keagamaan. Studi-

studi menunjukkan bahwa ideologi Islamis, baik Salafi maupun Ikhwani, telah 

memengaruhi pembentukan dan corak pemahaman keagamaan beberapa pesantren 

yang diidentifikasi radikal.
22

 

 Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

pandangan komunitas pesantren, dalam hal ini kyai, ustadz, dan para santri di 

Pondok Pesantren Babussalam mengenai isu radikalisme dan terorisme. Dalam 

penelitian ini akan dijelaskan pula ketika unsur utama pesantren tersebut dalam 

memandang wacana radikalisme, serta proses terbentuknya persepsi dari 

ketiganya jika kita melihat dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi, serta 

kurikulum pendidikan yang diterapkan. Pondok Pesantren Babussalam sebagai 

                                                           
 

20
Badrus Soleh, Budaya Damai Komunitas Pesantren, (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 2007), h. 

151  

 
21

Irfan Abubakar, dkk, Resiliensi Komunitas Pesantren Terhadap Radikalisme, h. 1-2  

 
22

Irfan Abubakar, dkk, Resiliensi Komunitas Pesantren Terhadap Radikalismei, h. 2  
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lembaga pendidikan keagamaan memiliki ciri utama, yaitu menolak adanya dua 

pertentangan  atau dikotomi antara lembaga pendidikan dan ilmu. Kurikulum yang 

digunakan oleh Pondok Pesantren Babussalam yaitu kurikulum integral. 

Maksudnya ialah kurikulum yang memadukan uraian bidang studi dari kurikulum 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta kurikulum kepesantrenan yang 

kesemuanya memiliki keterkaitan satu sama lain yang utuh dan menganut sistem 

"long life education."
23

 Maka dari itu peneliti memutuskan untuk membuat 

penelitian dengan judul "Konstruksi Sosial Komunitas Pesantren mengenai Isu 

Radikalisme (Studi Kasus pada Pesantren Babussalam Kabupaten Kepulauan 

Selayar)." 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah pandangan komunitas pesantren Babussalam 

Al-Muchtariah mengenai issu radikalisme serta perilaku yang membentuk hasil 

konstruksi tersebut serta metode pembelajaran yang diterapkan oleh pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Deskripsi Fokus 

 Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengidentifikasi dan memahami 

penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian beberapa kalimat 

yang dianggap penting, yaitu: 

a. Konstruksi Sosial 

 Konstruksi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah paradigma 

atau cara pandang/berfikir dalam hal ini , ustadz, para santri, maupun pengasuh 

pondok pesantren Babussalm Al-Muchtariah mengenai issu radikalisme serta 

perilaku yang membentuk hasil konstruksi tersebut. 

 

 

 

                                                           
 

23
Saharuddin, Aktualisasi Budaya Organisasi pada Pondok Pesantren Al-Quran 

Babussalam Al-Muchtariyah Selayar dalam Perspektif Pendidikan Islam, Tesis, (Makassar: UIN 

Alauddin Makassar, 2018), h. 12  
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b. Komunitas Pesantren 

 Komunitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekumpulan orang 

yang terdiri dari, ustadz, para santri, maupun pengasuh pondok pesantren yang 

berada dalam lingkup pondok pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

c. Radikalisme 

 Radikalisme adalah suatu pandangan yang menghendaki suatu perubahan 

sistem sosial masyarakat secara menyeluruh. Radikalisme yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah dalam proses pemikiran atau paradigma berpikir mengenai 

issu radikalisme. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa 

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimanakah pandangan komunitas Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai issu radikalisme? 

2. Bagaimanakah metode pembelajaran komunitas pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar? 

3. Bagaimanakah perilaku dari hasil konstruksi sosial komunitas Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai issu 

radikalisme? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pandangan komunitas pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai issu radikalisme. 

2. Untuk mengetahui metode pembelajaran komunitas pesantren Babussalam 

Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Untuk mengetahui perilaku dari hasil konstruksi sosial komunitas 

pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar 

mengenai issu radikalisme. 
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 Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi pengembangan 

keilmuan mengenai kaitan teori-teori sosial dalam sosiologi dengan isu 

radikalisme yang berkembang dalam komunitas pesantren. 

2. Penelitian ini selain menambah pengalaman penulis di lapangan, juga 

dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa akan 

datang. 

3. Menambah wawasan pemikiran tentang Konstruksi Sosial Komunitas 

Pesantren mengenai Isu Radikalisme. 

b. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi komunitas pesantren 

sebagai lembaga pendidikan maupun masyarakat luar agar tetap 

waspada dan hati-hati dengan paham-paham atau gerakan radikalisme. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baru bagi 

pembaca. 

 

E. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka ialah momentum untuk memaparkan hasil bacaan dengan 

tujuan untuk mencari dan menggali informasi dari hasil bacaan yang telah kita 

peroleh dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan pokok 

penelitian yang akan diteliti selanjutnya. 

 Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

 Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dimas Ramdan Nanto dengan judul 

"Pesantren dan Radikalisme Kajian Khusus Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta 

Timur dalam Rangka Mencegah Paham Radikalisme." Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah 

pesantren Al-Hamid menolak paham radikal, dikarenakan tidak mencerminkan 

atau tidak sesuai dengan tradisi pesantren. Dapat dilihat dari sistem pengajaran 

dan kurikulum pesantren ini yang tidak mengajarkan paham radikalisme. Selain 
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menolak paham radikalisme, pesantren ini juga melakukan langkah-langkah dan 

tindakan untuk mencegah paham radikalisme yaitu dengan memahami Pancasila 

sebagai ideologi bangsa, memaknai jihad melalui kajian, dan melihat demokrasi 

dan pluralisme sebagai wadah kebersamaan.
24

 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas 

Ramdan Nanto adalah metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya 

adalah dapat dilihat dari teori yang digunakan yaitu teori konstruksi sosial Peter L. 

Berger yang peneliti gunakan sementara teori yang digunakan oleh Dimas 

Ramdan Nanto adalah teori radikalisme. 

 Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Ayub Mursalin dengan judul "Pola 

Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-

Pesantren di Provinsi Jambi." Penelitian yang ditulis oleh Ayub Mursalin ini 

membahas bagaimana pola atau model pembelajaran berupa indoktrinasi di 

pesantren sangat efektif dalam mempengaruhi sikap atau paham keagamaan para 

santri/siswa menjadi radikal, tetapi tidak sampai mengarah kepada tindakan atau 

aksi radikal. Selain itu, kurikulum yang diterapkan di pesantren pada umumnya 

adalah pemahaman atau sikap keagamaan yang sifatnya konservatif-dogmatis dan 

kurikulum yang mengarah kepada moderatisme.
25

 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayub 

Mursalin adalah sama-sama ingin melihat pandangan atau sikap pesantren dalam 

hal issu radikalisme seperti, persoalan jihad, cara pandang terhadap agama. 

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan 

yaitu penelitian yang ditulis oleh Ayum Mursalin menggunakan metode penelitian 

kuantitatif sementara penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

 Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh M. Saekan Muchith dengan judul 

"Radikalisme dalam Dunia Pendidikan." Penelitian ini membahas mengenai 

                                                           
 

24
Dimas Ramdan Nanto, Pesantren dan Radikalisme Kajian Khusus Pondok Pesantren 

Al-Hamid, Jakarta Timur dalam Rangkah Mencegah Paham Radikalisme, Skripsi, (Jakarta: UIN 

Syarif Hidayatullah, 2019)   
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Ayub Mursalin, "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus 
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persoalan radikalisme dalam dunia pendidikan dapat mengancap kelangsungan 

kualitas pendidikan. Radikalisme mencakup bagaimana pola atau cara berpikir, 

sikap perilaku, dan kepribadian, oleh karena itu untuk menghindari munculnya 

radikalisme harus dimulai dari pemahaman keagamaan yang kontekstual dalam 

melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Kepribadian tawazun, cara 

pikir yang moderat serta mengedepankan suatu kebenaran yang sifatnya universal 

adalah langkah yang pertama dan utama dalam mencegah munculnya gerakan 

atau paham radikalisme.
26

 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Saekan 

Muchith adalah metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah dapat 

dilihat dari teori yang digunakan yaitu teori konstruksi sosial Peter L. Berger yang 

peneliti gunakan sementara teori yang digunakan oleh M. Saekan Muchith adalah 

teori mengenai pendidikan oleh Jean Piaget. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konstruksi Sosial 

1. Pengertian Konstruksi Sosial 

 Teori konstruksi sosial merupakan teori yang dikembangkan oleh Berger 

dan Lukman yang merupakan kajian sosiologi kontemporer dan bertumpu pada 

sosiologi pengetahuan. Teori ini menyatakan bahwa kenyataan dan pengetahuan 

merupakan dua istilah utama untuk memahaminya disebabkan teori ini termuat 

pemahaman bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial. Kenyataan dapat 

diartikan sebagai suatu kualitas yang didalamnya terdapat sebuah fenomena-

fenomena yang terjadi  di mana fenomena-fenomena tersebut diakui memiliki 

suatu keberadaan tersendiri tanpa tergantung kepada kehendak manusia itu 

sendiri. Sedangkan pengetahuan adalah suatu kepastian yang menjelaskan bahwa 

fenomena-fenomena yang terjadi itu merupakan nyata dan memiliki ciri-ciri yang 

spesifik.
1
 Pengetahuan menurut Durkheim bukan hanya bagian dari produk dari 

pengalaman individu saja, akan tetapi ianya berasal dari kategori-kategori mental 

yang diaplikasikan pada pengalaman.
2
 

 Konstruksi sosial merupakan suatu sosiologi pengetahuan yang 

dampaknya harus menekuni dan mendalami pengetahuan yang ada dalam suatu 

masyarakat dan juga proses-proses sosial yang membentuk perangkat sosial 

pengetahuan yang ditetapkannya sebagai suatu kenyataan. Sosiologi pengetahuan 

harus mendalami dan menekuni apa-apa saja yang dianggap pengetahuan oleh 

suatu masyarakat.
3
 

 Sosiologi pengetahuan menurut Berger dan Luckmann harus didasarkan 

pada pengetahuan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

                                                           
 

1
Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang 

Sosiologi Pengetahuan, Terj. Hasan Basari, (Cet. XI; Yogyakarta: LP3ES, 2018), h. 1  

 
2
George Ritzer, Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir 

Postmodern, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 173-174  

 
3
I. B. Putera Manuaba, Memahami Teori Konstruksi Sosial, Jurnal Masyarakat, 

Kebudayaan, dan Politik, h. 221  



 

 
 

yang sudah menjadi sebuah kenyataan.
4
 Mereka berpendapat bahwa kehidupan 

sehari-hari  yang berkembang dalam suatu masyarakat ditampilkan sebagai 

kenyataan yang ditafsirkan sendiri oleh manusia. Oleh karena itu, apa yang 

dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya merupakan suatu kenyataan 

seperti yang dialaminya. 

2. Proses Dialektik dalam Teori Konstruksi Sosial 

 Teori konstruksi sosial Berger dan Luckman memiliki tiga tahapan proses 

dialektis, yaitu: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga tahapan 

dialektis tersebut akan dijelaskan berikut ini. 

1) Eksternalisasi 

 Eksternalisasi adalah suatu proses penyesuaian diri dengan  dunia 

sosiokultural sebagai suatu produk ciptaan manusia.
5
 Dalam proses eksternalisasi 

ini  ada hal mendasar yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana individu dengan 

kemampuan agensi yang dimilikinya mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri 

terhadap cadangan pengetahuan atau stock of knowledge baik itu berupa   

fenomena-fenomena atau simbol-simbol yang ada dan terjadi di dalam dunia 

sosial yang bersifat konkret maupun yang sifatnya abstrak yang dimiliki oleh 

setiap individu-individu. 

 Eksternalisasi merupakan suatu proses awal dalam teori konstruksi sosial. 

Manusia dalam pandangan pengetahuan empiris manusia, tidak bisa dipisahkan 

dari pencurahan dirinya secara terus-menerus ke dalam dunia yang ditempati 

manusia. Kehadiran manusia pada dasarnya akan melakukan eksternalisasi sudah 

sejak awal atau permulaan.
6
 

2) Objektivasi 

 Objektivasi adalah suatu proses interaksi sosial dalam dunia subjektif yang 

mengalami proses pelembagaan atau proses institusional.
7
 Tahapan merupakan 
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tahapan untuk membandingkan, mengidentifikasi, penilaian diri individu di dalam 

lembaga-lembaga sosial yang ada atau organisasi sosial tempat di mana individu 

tersebut menjadi anggota. Pada tahap ini, individu berada pada posisi meletakkan 

sebuah fenomena di luar diri individu itu sehingga seolah-olah fenomena itu 

menjadi hal yang sifatnya objektif. Objektivasi adalah suatu proses kesadaran atau 

penyadaran akan posisi diri individu ditengah interaksinya dengan sosial yang 

akan membentuk dua realitas, yaitu realitas individu dan realitas subjektif. 

3) Internalisasi 

 Internalisasi adalah penafsiran atau pemahaman individu secara langsung 

atas peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi sebagai pengungkapan 

makna.
8
 Menurut Berger dan Luckman berpendapat bahwa dalam internalisasi 

individu mencari pengenalan dirinya dengan berbagai organisasi sosial atau 

lembaga sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. Internalisasi adalah 

bagaimana manusia atau individu mentransformasikan kembali struktur-struktur 

dunia objektif menjadi struktur-struktur kesadaran subjektif.
9
 

 Internalisasi secara umum dapat diartikan yakni sebagai dasar yang paling 

utama untuk bisa memahami sesama dan yang kedua yaitu pemahaman mengenai 

dunia sebagai sesuatu yang bersifat maknawi dari suatu kenyataan sosial.
10

 Berger 

dan Luckman berpendapat bahwa setelah mencapai taraf internalisasi barulah 

individu menjadi anggota suatu masyarakat. Untuk mencapai taraf tersebut 

individu perlu melakukan proses sosialisasi.
11

 

 

B. Pesantren 

1. Pengertian Pesantren 

 Pesantren secara kebahasaan atau etimologi berasal dari kata santri dan 

mendapatkan awalan pe dan akhiran an yang makna katanya adalah "shastri" 
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artinya murid. Istilah pesantren menurut C. C. Berg berasal dari bahasa India 

shastri yang dapat diartikan sebagai seorang sarjana ahli kitab-kitab suci agama 

Hindu atau orang yang memiliki pengetahuan tentang buku-buku suci agama 

Hindu. Sedangkan istilah shastri berasal dari kata shastra yang dapat berarti 

buku-buku suci agama, buku-buku suci atau buku-buku yang berisi tentang ilmu 

pengetahuan. Ada juga yang berpendapat bahwa santri berasal dari kata Cantrik 

yang berarti orang yang selalu berada dan mengikuti guru, yang dari asal kata 

inilah kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam hal ini adalah 

sistem asrama yang disebut Pawiyatan.
12

 Dalam bahasa Tamil, santri dapat 

diartikan sebagai guru mengaji. Pesantren juga dianggap sebagai gabungan kata 

antara saint yang berarti manusia baik dengan suku kata tra yang berarti suka 

menolong. Sehingga pesantren dapat diartikan sebagai tempat pendidikan bagi 

manusia baik-baik. 

 Pesantren menurut Abdurrahman Wahid adalah sebagai tempat tinggal 

seorang santri.
13

 Sedangkan menurut Abdurrahman Mas'ud, pesantren adalah 

tempat di mana seorang santri mencurahkan sebagian waktunya untuk 

memperoleh sebuah pengetahuan.
14

 

 Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan tertua di Indonesia 

memiliki kurikulum dan fokus kajiannya dalam hal pemahaman dan pendalaman 

ajaran agama Islam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan bukan 

hanya dilihat dalam hal sebagai tempat menginap para santri. Selain itu, pesantren 

sebagai lembaga pendidikan mempunyai banyak sumber daya pendidikan dengan 

tujuan, baik itu sifatnya individu maupun institusional atau kelembagaan. Dengan 

demikian, selain sebagai satuan pendidikan yang mengkaji dan mendalami ilmu 

agama Islam, juga sebagai organisasi pembelajaran yang sangat membutuhkan 

pengelolaan sumber daya pendidikan khususnya sumber daya belajar.
15
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2. Elemen-Elemen Pesantren 

 Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, menurut Zamakhsyari 

Dhofier memiliki beberapa elemen-elemen yaitu: pondok, masjid, santri, 

pengajaran kitab-kitab klasik, dan kiai.
16

 

1) Pondok 

 Pesantren pada dasarnya, sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan 

Islam bertujuan untuk menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam yang 

sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. Sebagai lembaga pendidikan Islam, 

pesantren memiliki posisi yang strategis dalam lingkungan masyarakat 

dikarenakan karisma dan pengaruh seorang kiai. Pengaruh kiailah yang dapat 

mempercepat kemajuan lembaga pendidikan Islam yang kita sebut sebagai 

pesantren.
17

 

 Pesantren dalam mempercepat laju pertumbuhannya maka dibangunlah 

sebuah pondok sebagai tempat tinggal para santri dalam hal menuntut ilmu. 

Keberadaan pondok dalam sebuah pesantren sangat penting, karena bisa 

menampung para santri yang berasal dari berbagai daerah yang ingin memperoleh 

kebaikan dan keberkahan dalam menuntut ilmu lantara ada sosok kiai yang 

memimpin dan mengasuh pesantren. 

 Pondok secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yaitu funduq yang dapat 

diartikan sebagai tempat bermalam, tempat tinggal, hotel, atau asrama. Sebuah 

pesantren harus mempunyai tempat tinggal para santri-santri dan kiai. Dari 

pondok tersebutlah para Kiai dan santri menjalin komunikasinya. Di pondok, para 

santri dididik untuk menaati segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh 

pesantren. 

 Ada tiga alasan mengapa pesantren harus menyediakan pondok bagi para 

santrinya menurut Zamakhsyari Dhofier: 

a. Karisma dan kemasyhuran seorang kiai serta kedalaman ilmu 

pengetahuan tentang Islam yang dimilikinya menarik para santri  yang 

dari jauh untuk dapat mempelajari dan menggali ilmu dari kiai dalam 
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waktu yang lebih lama dan secara teratur, di mana para santri harus 

meninggalkan kampung halamannya dan menetap di tempat kiai 

tersebut tinggal. 

b. Kebanyakan pesantren yang ada berada di desa-desa yang mana 

ketidaktersediaan perumahan yang cukup untuk menampung santri-

santri yang ada olehnya itu diperlukan suatu asrama khusus bagi para 

santri. 

c. Ada hubungan atau sikaptimbal balik antara santri dengan kiainya. 

Para santri menganggap kiainya sebagai bapaknya sendiri. Sementara 

itu kiai menganggap para santrinya itu sebagai titipan Tuhan yang 

harus senantiasa dilindungi. Adanya hubungan yang sifatnya timbal 

balik ini akan menimbulkan kebutuhan untuk saling berdekatan dan 

keakraban yang terjalin secara terus-menerus. 

 Seiring perkembangan dan tuntunan zaman yang ada, mengharuskan 

pondok pesantren untuk melakukan perubahan. Pada awalnya pondok dibangun 

dengan bahan yang sangat sederhana dari bambu. Tetapi sekarang ini, konstruksi 

pondok sudah mengalami perubahan yang sangat pesat. Desain pondok sekarang 

ini, didesain dengan rancangan yang sangat mewah, dibangunnya dengan bentuk 

gedung secara bertingkat bahkan dirancang seperti hotel, kosan, penginapan 

dengan fasilitas yang super lengkap dan mewah. 

2) Masjid 

 Masjid adalah bangunan yang merupakan simbol yang sakral bagi 

pemeluk agama Islam. Pada zaman Nabi masjid berfungsi selain tempat ibadah 

ianya juga berfungsi sebagai pusat pendidikan agama Islam. Menurut Laiden 

seperti yang dikutip oleh Dhafier bahwa masjid berfungsi sebagai pusat 

pendidikan, tempat pertemuan, efektifitas administrasi, dan kultural. Di mana 

proses ini berlangsung selama 13 abad.
18

 Masjid jika kita lihat dari asal katanya 

berasal dari bahasa arab masjidu yang artinya tempat sholat, tempat sujud, atau 

beribadah kepada Allah. 
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 Masjid dalam pengertian sehari-hari menurut M. Quraish Shihab adalah 

bangunan tempat shalat kaum muslimin, dan mesjid pada hakikatnya adalah 

tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah 

semata.
19

 Sofyan Syafri Harahap mendefinisikan bahwa masjid adalah lembaga 

risalah tempat mencetak umat yang beriman, beribadah menghubungkan jiwa 

dengan Khaliq, umat yang beramal saleh dalam kehidupan masyarakat, umat yang 

berwatak, dan berakhlak teguh.
20

 

3) Santri 

 Istilah santri menurut Ghazali hanya ada di pesantren sebagai 

pengejawantahan bahwa ada peserta didik yang haus dan selalu ingin mencari 

pengetahuan.
21

 Kata santri dalam khazanah kehidupan bangsa Indonesia dan 

khususnya umat Islam mempunyai dua makna. Pertama, kata ini menunjuk 

sekelompok peserta dari suatu sistem pendidikan Islam tradisional yang dikenal 

dengan nama pesantren atau pondok. Makna kedua, menunjuk pada suatu akar 

budaya dari sekelompok pemeluk Islam yang dikenal taat menjalani berbagai 

aturan formal agama yang mereka peluk.
22

 Menurut Dhafier dalam proses belajar 

mengajar di pesantren ada dua tipologi santri yang belajar di pesantren, yaitu: 

a. Santri Mukim 

 Santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah jauh  dan menetap di 

pondok pesantren. Ada beberapa alasan seorang santri menetap di pondok 

pesantren, yaitu:
23

 

a) Para santri ingin lebih dalam lagi mempelajari kitab-kitab yang 

membahas mengenai Islam yang dibimbing langsung oleh kiai yang 

memimpin pondok pesantren. 

b) Para santri ingin memperoleh banyak pengalaman kehidupan di 

pesantren salah satunya dengan mengikuti bidang pelajaran organisasi. 
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c) Para santri ingin lebih fokus dalam mendalami studinya di pondok 

pesantren tanpa harus disibukkan dengan tugas sehari-hari di rumah 

keluarga mereka. 

b. Santri Kalong 

 Santri kalong adalah santri yang berasal dari desa-desa yang berada di 

sekeliling pesantren, di mana mereka tidak menetap di pondok pesantren untuk 

turut serta dalam kegiatan pesantren. Eksistensi sebuah pondok pesantren terletak 

dari banyaknya santri yang menetap di pondok pesantren dan santri kalong yang 

jumlahnya tidak banyak. Dikarenakan pada umumnya para santri dalam sebuah 

pondok pesantren di dominasi oleh para santri yang berasal dari luar daerah.
24

 

4) Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik 

 Kitab-kitab klasik Islam menurut Azyumardi Azra biasa juga disebut 

dengan istilah kitab kuning disebabkan kitab tersebut terpengaruh dari warna 

kertas.
25

 Dikatakan kitab kuning karena kitab itu berwarna kuning di mana kitab 

tersebut bahannya dari kertas yang berwarna kuning untuk menghemat harga kita 

sehingga para santri memiliki kitab tersebut atau bisa juga karena umur kitab 

tersebut yang sudah lama sehingga mengubah warna kita tersebut menjadi 

kuning.
26

 Kitab kuning dikenal juga dengan sebutan kitab gundul. Dikarenakan 

umumnya kita ini tidak diberi tanda atau harakat dan ada juga yang menyebut 

kitab ini sebagai kitab kuno karena kitab ini sudah disusun sejak lama dan sampai 

sekarang masih diterbitkan. 

 Kitab kuning sangat penting keberadaannya dalam suatu pondok 

pesantren. Karena menjadi rujukan bagi para santri dan kiai untuk memecahkan 

suatu permasalahan keagamaan, terutama sekali yang berkaitan dengan fiqh di 

mana setiap ada permasalahan dikembalikan kepada kitab-kitab kuning tersebut. 

Kitab kuning menjadi faktor yang sangat penting bagi lembaga ini karena sebagai 
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sub-kultur kepemimpinan kiai atau ulama. Selain sebagai pedoman dalam hal tata 

cara beragama, kitab ini juga berfungsi sebagai pedoman nilai universal dalam hal 

bagaimana cara menyikapi tantangan kehidupan. 

 Pengelompokan kajian kitab di pesantren menurut Tholhah Hasan dapat 

dibagi menjadi dua bagian yaitu, kitab yang berupa ilmu terapan, yaitu kitab yang 

diajarkan dan diamalkan dalah kehidupan sehari-hari, misalnnya, kitab fiqh, 

tasawuf, dan nahwu dan sharf serta kitab yang berupa pengembangan wawasan 

penalaran seperti filsafat, ilmu mantiq (logika), bahasa, sejarah, qawa'idul ahkam, 

tarikh tasyri', muqaranatul madzahib (perbandingan mazhab), dan tafsir.
27

 

 Menurut penelitian L.W.C. Van den Berg menyebutkan bahwa sebanyak 

lima puluh judul buku (kitab kuning) yang dipelajari di pondok pesantren pada 

saat itu. Bahkan menurut Van den Berg ada sebanyak sembilanratus koleksi judul 

buku yang berbeda-beda yang dipakai sebagai buku-buku teks di pesantren.
28

  

Adapun kitab-kitab tersebut, dalam bidang ilmu fiqh kitab yang paling banyak 

diajarkan di pesantren adalah, fath al-qarib, fath al-mu'in, sullam taufiq, dan 

safinah an-najah. Di bidang ushul fiqh kitab-kitab yang diajarkan adalah al-

asybah wa an-nadhair, jam'ul jawami', lathaif al-isyarat, dan waraqah/syarah al-

waraqah. Di bidang tafsir, kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren adalah 

tafsir jalalain, tafsir ibnu katsir, ttafsir al-munir, dan tafsir ahkam. Sedangkan 

dalam bidang ilmu hadis pada umumnya menggunakan kitab hadis Shahih 

Bukhari dan Shahih Muslim.
29

 

5) Kiai 

 Kiai dalam sebuah pondok pesantren memiliki peran dan kedudukan yang 

sangat penting. Sebagai pendiri dan pengasuh pondok pesantren, pengembangan 

dan kemandirian sebuah pesantren sangat ditentukan oleh kepribadian seorang 

kiai.
30

 Menurut Gus Dur, sebuah lembaga pendidikan Islam yang disebut 

pesantren keberadaannya dinilai ada apabila pesantren itu mempunyai seorang 
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kiai sebagai tokoh sentral dalam pesantren.
31

 Olehnya itu, Zamakhsyari Dhofier 

menggambarkan pondok pesantren sebagai kerajaan kecil. 

 Keberadaan seorang kiai dalam dunia pesantren bukan hanya sebagai 

pendiri dan pengasuh pesantren, tetapi kiai juga memiliki kedudukan yang utama 

dalam struktur kehidupan sosial masyarakat Indonesia baik itu sebagai elit sosial 

maupun agama. Dikarenakan masyarakat yang percaya akan konsepberkah yang 

didasarkan atas doktrin keistimewaan seorang yang alim dan wali. Misalnya 

ciuman tangan yang dilakukan masyarakat kepada seorang kiai sebagai bentuk 

penghormatan atas ilmu dan moral secara simbolik. 

 Penyebutan istilah kiai menurut Zamakhsyari Dhofier pada awalnya 

digunakan untuk sebuah gelar kehormatan bagi sebuah barang-barang yang 

dianggap keramat atau penting. Sebagai contoh "Kiai Garuda Kencana" yang 

digunakan untuk kereta emas yang ada pada keraton di Yogyakarta. 

 Gelar kiai juga menurut Zamakhsyari Dhofier bisa juga digunakan kepada 

orang yang dianggap sebagai ahli agama Islam yang mempunyai atau menjadi 

pemimpin suatu pondok pesantren dan mengajarkan kitab kuning kepada 

santrinya.
32

 

 Dalam perspektif sosiologi, kepatuhan dan kepercayaan masyarakat yang 

diberikan kepada kiai atau ulama, kedudukannya jauh di atas kepatuhan 

masyarakat terhadap pejabat publik. Jika kita melihat dari jenis pemilihan otoritas 

yang dikemukakan oleh Max Weber, boleh dikata bahwa kiai mempunyai dua 

modal otoritas sekaligus. 

 Pertama, otoritas tradisional. Otoritas tradisional adalah otoritas yang 

berdasarkan adat-istiadat, tradisi yang spontan diikuti oleh penganutnya. 

Singkatnya, kepemimpinan jenis ini diperoleh bukan karena bakat yang dimiliki, 

tetapi karena diwariskan kepadanya. Kedua, otoritas karismatik. Otoritas 

karismatik adalah otoritas yang didasarkan kepada kemampuan dan kepribadian 
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yang luar biasa yang terdapat pada diri seseorang, sehingga dapat memunculkan 

rasa kepercayaan diri para pengikutnya.
33

 

 Otoritas tradisional, sebagai contoh misalnya yaitu penghormatan 

masyarakat kepada seorang kiai. Di mana kiai tersebut merupakan keturunan dari 

kiai pula, atau dalam budaya Jawa disebut sebagai "Gus". Dari contoh tersebut 

otoritas berasal dari ayahnya, yang kemudian secara otomatis menurun kepada 

anak laki-laki kiai tersebut atau biasa kepada menantu kiai jika kiai tidak memiliki 

anak laki-laki. Sedangkan otoritas karismatik sering dikaitkan dengan tradisi 

kesufian yang memposisikan kiai sebagai guru petunjuk atau mursyid. Dalam hal 

ini, untuk sampai kepada tahapan atau jalan tarekat yang benar, seseorang tersebut 

harus mematuhi atau harus taat sepenuhnya kepada mursyid tersebut. 

 Otoritas menjadi modal yang dimiliki oleh seorang kiai. Di mana modal 

tersebut merupakan potensi kekuasaan yang sangat besar dengan kepatuhan luar 

biasa oleh para pengikut kiai tersebut, tanpa perlu adanya lembaga formal 

kekuasaan yang mengikatnya. Artinya, kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang 

kiai dan orang-orang yang berada dalam sebuah pondok pesantren sifatnya 

informal. Maksudnya, seorang kiai mempunyai semacam otoritas tanpa adanya 

lembaga formal kekuasaan yang mengikat.
34

 

3. Pola-Pola Pesantren 

 Pola-pola pondok pesantren dapat diartikan sebagai sebuah cara kerja, 

sistem atau suatu bentuk kegiatan pendidikan pesantren, berupa proses belajar 

mengajar yang menekankan kepada pelajaran agama Islam serta didukung dengan 

keberadaan sebuah asrama sebagai tempat menginap atau tinggal para santri yang 

sifatnya permanen, yang kemudian kita kenal sebagai pondok pesantren.
35

 

 Eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam, kini mulai 

menampakkan diri sebagai lembaga pendidikan yang produktif, akomodatif serta 

modern dengan adanya sekolah di dalam pondok pesantren, baik yang sifatnya 
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formal maupun nonformal. Secara umum, ada lima pola-pola pesantren yang ada 

di Indonesia, yaitu:
36

 

a. Pondok pesantren yang di dalamnya terdiri dari rumah kiai dan masjid. 

b. Pondok pesantren yang di dalamnya terdiri dari rumah kiai, masjid, 

serta pondok tempat tinggal para santri. 

c. Pondok pesantren yang di dalamnya terdiri dari rumah kiai, masjid, 

pondok tempat tinggal para santri, dan madrasah. 

d. Pondok pesantren yang di dalamnya terdiri dari rumah kiai, masjid, 

pondok tempat tinggal para santri, madrasah, serta balai tempat latihan 

keterampilan. 

e. Pondok pesantren yang di dalamnya terdiri dari rumah kiai, masjid, 

pondok tempat tinggal para santri, madrasah, balai tempat latihan 

keterampilan, sekolah baik itu sekolah agama maupun umum, dan 

perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi agama maupun umum. 

 Berdasarkan pola-pola pesantren seperti yang dikemukakan di atas, ini 

menunjukkan bahwa semua pondok pesantren secara umum mempunyai 

bangunan fisik yang sama di mana terdiri dari rumah kiai, masjid, serta pondok 

tempat tinggal para santri, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Pembagian pondok 

pesantren ke beberapa pola bisa dilihat dari segi fisiknya di mana sesungguhnya 

hal tersebut hanya menjadi pengantar menuju pola pendidikan dan pola 

pendidikan erat kaitannya dengan isi atau substansi dari pembelajaran yang ada. 

4. Bentuk-Bentuk Pesantren 

 Secara sederhana, bentuk-bentuk pesantren dapat diklasifikasikan ke 

dalam tiga bentuk yaitu, pesantren tradisional, modern, dan semi modern. 

Pembagian tersebut bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan mana 

pesantren yang bangus dan tidak, tetapi pembagian tersebut hanya sebagai 

gambaran untuk mengenal masing-masing bentuk pesantren. Adapun bentuk-

bentuk pesantren adalah sebagai berikut:
37
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1) Pesantren Tradisional 

 Pesantren tradisional biasa juga disebut dengan pesantren salaf. Pesantren 

tradisional atau salaf lebih menitikberatkan pada pengkajian kitab-kitab klasik 

atau kitab kuning yang meliputi bidang fiqh, tata bahasa Arab, akidah, akhlak, 

tasawuf dan lain sebagainya. Ciri utama dari pesantren ini adalah kita bisa lihat 

dari sistem pendidikannya, yang hanya terbatas pada kajian kitab kuning, yang 

identik dengan sarungan, memakai kopiah, sehingga paradigma yang terbentuk 

dari santri ialah terkesan primitif, klasik, serta ekslusif. 

 Pesantren tradisional secara umum memiliki beberapa ciri. Pertama, tidak 

mempunyai administrasi dan manajemen yang teratur dan modern, serta tata 

kelola pesantren berpusat kepada aturan yang dibuat oleh seorang kiai. Kedua, 

sangat terikat kepada sosok figur seorang kiai yang menjadi tokoh utama dalam 

setiap pengambilan kebijakan di pesantren. Ketiga, pola pembelajaran serta sistem 

pendidikan yang dikembangkan sifatnya konvensional serta berpatokan pada 

tradisi lama, pengajaran yang dikembangkan bersifat satu arah, santri hanya 

mendengarkan penjelasan-penjelasan dari kiainya. Keempat, bangunan pondok 

tempat tinggal para santri masih menggunakan bangunan kayu atau bangunan 

kuno dan cenderung tidak tertata rapi. 

2) Pesantren Modern 

 Pesantren modern biasa juga disebut dengan istilah pesantren khalaf. 

Pesantren ini memiliki ciri khas yaitu tidak terpaku pada kajian kitab kuning yang 

ada, tetapi mengikuti perkembangan zaman yang ada serta kemajuan teknologi. 

Adapun sistem pendidikan yang dikembangkan di pondok pesantren ini ialah 

kurikulumnya sudah diorganisasi dengan berbagai ragam jenis perampingan 

terhadap nilai-nilai intrinsik dari kitab kuning itu sendiri sehingga bersifat ilmiah 

dan disertai pula dengan ilmu-ilmu umum. 

 Contoh dari pondok pesantren modern adalah pondok pesantren Zaitun 

Solo, Darur Rahman Jakarta, Darun Najah, dan pesantren modern Darussalam 

Gontor. Adapun ciri yang menonjol dari pondok pesantren ini adalah penguasaan 

bahasa asing, penekanan pada rasionalitas, kurikulum berbasis modern, dan 

penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. 



 

 
 

 Pesantren modern memiliki beberapa ciri khas. Pertama, mempunyai 

administrasi dan manajemen yang sangat baik dan modern. Kedua, tidak terikat 

pada figur seorang kiai sebagai piminan sentral maupun sebagai tokoh. Ketiga, 

sistem dan pola pendidikan yang digunakan sangat modern dengan memadukan 

kurikulum yang berdasarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Keempat, 

sarana dan prasarana bangunan lebih tertata rapi, permanen, lebih mapan, dan 

berpagar. 

3) Pesantren Semi Modern 

 Pesantren semi modern adalah pesantren yang memadukan antara 

pesantren tradisional dengan pesantren modern. Pesantren ini memiliki ciri khas 

penerapan nilai-nilai tradisonal pesantren masih dipertahankan, dan posisi kiai 

masih menempati posisi sentral dalam pesantren. Disisi lain, pesantren ini juga 

mengadopsi sistem pendidikan yang lebih modern dan relevan dengan 

perkembangan zaman.
38

 

 Sistem pengajaran kitab kuning pada pesantren ini masih terus 

dilaksanakan, dan pesantren ini juga mengembangkan daya nalar kritis para 

santrinya sehingga mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta 

dapat berperan dan beradaptasi dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.
39

 

 Ciri khas dari pesantren ini ialah adanya dua penggabungan antara 

pengajaran kitab kuning serta pengembangan kurikulum yang modern. Sehingga 

model pesantren ini berupaya untuk mencetak kader-kader santri yang bukan 

hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga menguasai bahasa asing dan 

pengembangan teknologi modern.
40

 

C. Radikalisme 

1. Pengertian Radikalisme 

 Radikalisme secara etimologi berasal dari bahasa Latin radix yang berarti 

akar. Secara sederhana dapat diartikan sebagai berpikir mendalam terhadap 
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sesuatu sampai tuntas ke akar-akarnya. Radikal dapat diartikan sebagai suatu 

sikap atau kepercayaan atau mengekspresikan keyakinannya itu dalam hal 

perubahan sosial atau politik yang besar secara ekstrim. 

 Radikalisme merupakan aliran atau paham yang menginginkan suatu 

perubahan atau pembaharuan di bidang sosial dan politik dengan menempuh jalan 

kekerasan atau drastis.
41

 

 Radikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

amat keras, habis-habisan, secara menyeluruh, dan menuntut perubahan. Dalam 

kamus bahasa juga dijumpai beberapa pengertian. (1) aliran atau paham yang 

radikal dalam bidang politik. (2) aliran atau paham yang menginginkan suatu 

perubahan atau pembaharuan dalam bidang sosial dan politik yang ditempuh 

dengan cara kekerasan. (3) Suatu sikap ekstrem dalam suatu aliran politik.
42

 

 Radikalisme menurut Yusuf Qardhawi berasal dari kata al-tatharuf yang 

bisa diartikan sebagai jauh, pertengahan, dan berdiri di ujung. Dapat pula 

diartikan sebagai suatu sikap yang berlebihan dalam merespon sesuatu baik dalam 

hal beragama, berpikir, serta berperilaku.
43

 

 Istilah radikalisme ialah bertumpu pada tindakan kelompok atau gagasan 

yang bergerak untuk menumbangkan atau mengganti tatanan politik yang sudah 

mapan, negara atau rezim dengan tujuan untuk melemahkan otoritas politik dan 

keberadaan negara-negara atau rezim yang ada. Olehnya itu, istilah radikalisme 

erat kaitannya dengan perubahan politik dan sosial dalam berbagai tingkatan.
44

 

 Selain kata al-tatharuf, kekerasan dan radikalisme dalam bahasa Arab 

digunakan juga kata al-guluww yang bisa diartikan sebagai melampaui batas atau 

berlebihan dalam hal pengamalan ajaran agama yang ekstrim sehingga melampaui 
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batas kewajaran.
45

 Di dalam al-Qur‟an Allah mengancam keras sikap para Ahli 

Kitab yang sangat berlebih-lebihan dalam beragama. 

                        … 

Terjemahnya: 

Wahai Ahlul Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamau, dan 

janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali itu ada perkara yang 

benar.... (QS. an-Nisa/4: 171).  
46

 

  

 Sikap berlebih-lebihan dapat pula membuat tatanan kehidupan manusia 

menjadi rusak sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw. 

ياكم والغلو في الدين فا  نه أ هلك من كا ن قبلكم الغلو في الدين  يا أ يها الناس ا 

Artinya:  

Wahai manusia sekalian, hindarilah sikap melampaui batas dalam hal 

agama. Sungguh masalah yang menghancurkan umat terdahulu sebelum 

kalian adalah sikap melampaui batas mereka dalam hal agama. (HR. Ibnu 

Majah dan an-Nasa‟i).
47 

 Radikalisme adalah suatu paham atau pandangan yang menganggap atau 

menghendaki adanya suatu pergantian, perubahan terhadap suatu sistem sosial 

masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menganggap bahwa perubahan yang 

dilakukan harus secara total mengenai kondisi sosial atau semua aspek kehidupan 

masyarakat yang ada. Mengenai radikalisme ini, seringkali didasarkan oleh 

pemahaman agama yang sempit yang berakibat pada aksi teror bom. Sikap 

ekstrim yang berkembang di tengah masyarakat dengan mempertontonkan 

kesenjangan sosial, kemiskinan, atau ketidakadilan.
48
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2. Radikalisme dalam Islam 

 Gerakan radikalisme jika kita melihat dari fakta-fakta yang ada merupakan 

suatu respon terhadap kondisi yang ada atau sedang berlangsung. Respon yang 

bermunculan tersebut dapat berupa penolakan, evaluasi, dan bahkan bisa dalam 

bentuk perlawanan. Olehnya itu, gerakan radikalisme baik itu secara umum 

maupun gerakan radikalisme Islam akan selalu ada dan tidak akan pernah 

berhenti. Salah satu penyebabnya ialah kokohnya keyakinan dan keteguhan 

mereka akan kebenaran ideologi yang mereka miliki.
49

 

 Munculnya corak pemikiran radikalisme beserta indikasinya dapat dilihat 

dari beberapa faktor, yaitu: 

1) Mudah mengkafirkan orang lain. 

2) Bersikap keras yang tidak pada tempatnya. 

3) Selalu berburuk sangka kepada orang lain. 

4) Bersikap fanatik terhadap mazhab, dan tidak menghargai pendapat 

orang lain. 

5) Memaksa orang lain untuk melakukan apa yang tidak diwajibkan oleh 

Allah SWT. 

6) Bersikap kasar dan keras. 

 Faktor-faktor mengenai corak pemikiran radikalisme di atas, maka bisa 

kita lihat ormas-ormas seperti Majelis Mujahidin, FPI, dan Laskar Jihad 

Ahlussunnah Waljamaah dapat dikelompokkan sebagai Islam radikal yang 

berusaha dan senantiasa untuk memperjuangkan Islam secara kaffah. Praktek 

keagamaan mereka berorientasi salafi, yang mana mereka pada akhirnya 

memusuhi Barat dan apa-apa yang datang dari Barat.
50

 

 Kaum radikalisme sering diidentikkan  sebagai kelompok ekstrim Islam 

yang menjadikan jihad sebagai bagian dari perjuangan mereka.  Mereka juga 

berpendapat bahwa jihad dapat pula diartikan sebagai perang untuk dapat 

memperluas kekuasaan dan pengaruh Islam. Penganut radikalisme Islam 
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berpandangan bahwa universalisme Islam harus diterapkan melalui pintu jihad 

untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh Islam ke seluruh dunia.
51

 

 Gerakan radikal Islam mendasarkan tindakan-tindakan mereka 

berdasarkan dalil-dalil al-Qur‟an dan Hadis Nabi. Sebagaimana yang tergambar 

dalam firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2:190. 

                     

      

Terjemahnya: 

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi 

jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang melampaui batas".
52

 

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa kaum muslim diperintahkan agar tidak 

berperang kecuali para musuh terlebih dahulu berinisiatif untuk melakukan 

peperangan.
53

 Oleh sebab itu, Rasulullah hanya memerangi orang-orang yang 

memerangi beliau.
54

 

 Ayat mengenai perintah perangilah di jalan Allah menegaskan bahwa 

diperbolehkannya melakukan perang dengan ketentuan peperangan tersebut ialah 

perang di jalan Allah, yaitu untuk menegakkan kemerdekaan dan kebebasan dan 

nilai-nilai Tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ayat di atas, juga 

menjelaskan mengenai kapan peperangan itu dimulai, yaitu ketika secara pasti 

diketahui bahwa ada orang-orang atau sekelompok orang yang memerangi kaum 

muslimin. 
55

 

 Tujuan utama perang dalam Islam harus berjalan atas nama Allah serta 

dalam rangka menyebar luaskan hukum-hukuman Allah yang berupa keadilan, 

tauhid, kebenaran dan lain sebagainya. Selain itu, Islam menentang perang yang 
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dilandasi atas nama balas dendam, ambisi untuk menaklukkan daerah atau negara 

lain, dan perebutan secara paksa lahan-lahan orang lain. Olehnya itu, mengangkat 

senjata dalam suatu peperangan hanya boleh diperbolehkan apabila dilakukan di 

Jalan Allah.
56

 Serta tidak diperbolehkan adanya tindakan kezaliman dan tindakan 

yang berlebihan, disebabkan Allah sangat tidak suka terhadap orang yang 

melampaui batas. 

 Gerakan Islam radikal di Indonesia pada dasarnya adalah aktivitas kolektif 

yang bertujuan mengubah struktur sosial dan tatanan nilai di masyarakat. Karena 

itu, gerakan Islam radikal adalah gerakan yang rasional, berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan rasio dalam menyusun gerakan. Dalam rational 

action theory, pelaku gerakan adalah individu yang rasional. Dalam banyak kasus, 

mereka juga mendapatkan keuntungan pragmatis selain kepuasaan ideologis yang 

diyakininya. Teori ini berseberangan dengan collective behaviour theory yang 

memandang bahwa pelaku gerakan sosial tidak sepenuhnya menyadari kekuatan-

kekuatan luar yang mengatur kehidupan mereka. Teori ini melihat para pelaku 

gerakan sosial sebagai individu-individu emosional yang bereaksi terhadap situasi 

yang berada di luar kontrol mereka. Collective behaviour theory jika dikaitkan 

dalam konteks gerakan Islam radikal, memperlihatkan bahwa para aktivis Islam 

adalah kelompok irrational dan hanya mencari kesyahidan (martyrdom). 

Aktivisme yang mereka lakukan merupakan hasil dari keretakan sosial dan/atau 

akibat pengalaman-pengalaman akan kesengsaraan, ketertindasan, dan 

penderitaan yang terjadi baik di level individu maupun kelompok.
57

 

 Sebaliknya, rational action theory melihat para aktivis gerakan Islam 

radikal sebagai aktor-aktor rasional yang berusaha menggapai tujuan-tujuan 

tertentu melalui kalkulasi untung-rugi (cost-benefit) yang matang. Aktivisme 

mereka dipandang sebagai sebuah aspek politik yang normal di dalam demokrasi 

modern, dan bukan sebuah tanda akan ketidakteraturan dan ketidakseimbangan 

sosial. Karenanya, perspektif subjek menjadi topik analisis, contoh bagaimana 

respon para aktivis Islam terhadap perubahan dalam sosio-politik, apa pandangan 
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mereka tentang problem sosial yang ada di masyarakat, dan bagaimana mereka 

memanfaatkan kesempatan politik (political opportunities) untuk mencapai tujuan 

yang dicita-citakan.
58

 

 Kelompok radikal dalam level organisasi, dapat dilihat dari tiga pola, yaitu 

(1) cara penyampaian dan pembingkaian gagasan kepada masyarakat (framing), 

(2) mobilisasi sumber gerakan (mobilizing), (3) dan juga taktik dan strategi 

(making decision). Framing, dikaji melalui doktrin puritan radikal sebagai master 

frame beserta gagasan-gagasan pendukung lainnya. Framing di dalam literature 

biasanya dilihat sebagai sebuah aktivitas verbal. Dengan kata lain, analisis frame 

adalah analisis tentang teks dan pidato-pidato (speeches). Namun, komunikasi dan 

framing juga memiliki dimensi simbolis. Pandangan ini secara khusus penting di 

dalam perspektif global, sebab simbol berjalan melampaui batas-batas ruang 

sosial, kultural dan politik. Simbol juga memadatkan makna dan identitas dan 

tidak otomatis tergantung pada penjelasan verbal. Simbol-simbol global tentang 

ketidakadilan merupakan bagian dari master frame Islam radikal dengan fokus 

pada konflik yang tidak dapat didamaikan antara Barat dan dunia Islam. Kerangka 

pemikiran dalam master frame ini menekankan pada eksistensi komunitas Muslim 

global (ummah) yang memiliki tanggung jawab untuk melawan ketidakadilan 

terhadap umat Islam dimanapun.
59
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai Konstruksi Sosial Komunitas Pesantren mengenai Isu Radikalisme pada 

Pondok Pesantren Babussala Al-Muchtariah, sehingga variable-variabel yang 

berkaitan dengan penelitian ini dapat diperoleh jawaban dari permasalahan secara 

mendalam. Oleh karena itu, objek yang akan dijadikan fokus pada penelitian ini 

berupa fenomena atau gejala yang akan sulit dijelaskan dengan angka-angka, 

namun lebih muda untuk dijelaskan dengan menggunakan penjelasan melalui 

kata-kata. 

 Jenis penelitian yang dipakai dalam metode kualitatif pada penelitian ini 

adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan atau field 

research adalah penelitian yang yang dilakukan dengan cara peneliti terjun 

langsung ke lapangan dengan objek penelitian yang difokuskan kepada 

masyarakat dalam hal ini para santri-santri, uztadz, kiai yang menjadi subjek 

dalam penelitian ini. 

 Penelitian lapangan atau field research dibantu dengan penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur untuk 

memecahkan suatu masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan kondisi 

keadaan subjek dan objek penelitian seseorang, masyarakat, lembaga, dan lain-

lain pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada.
1
 

2. Lokasi Penelitian 

 Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini akan berlokasi di 

Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kelurahan Bontobangun Kecamatan 

Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Peneliti memilih tempat ini 
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dikarenakan riset-riset yang berkaitan dengan Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar selama ini hanya berfokus pada 

pendidikan Islamnya saja. Belum ada riset yang membahas mengenai issu-issu 

sosial keagamaan kontemporer dalam hal ini issu-issu yang berkaitan dengan 

radikalisme. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang 

mana dalam penelitian ini penulis dituntut untuk lebih banyak menggunakan 

logika, olehnya itu data yang diperoleh di lapangan yaitu yang bersifat 

keterangan-keterangan atau informasi-informasi yang berupa uraian-uraian bukan 

dalam bentuk simbol atau angka.
2
 Data yang diperoleh bersumber dari studi 

lapangan atau file research dengan menggunakan metode yang akan diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Pendekatan Sosiologis 

 Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang secara umum 

digunakan pada penelitian sosial. Pendekatan ini digunakan dengan cara 

mengaitkan teori-teori sosial dalam hal ini teori konstruksi sosial Berger dan 

Luckman yang berkaitan dengan suatu fenomena-fenomena sosial yang terjadi 

dan menjadi titik fokus dalam penelitian. 

2. Pendekatan Teologis 

 Pendekatan teologis adalah pendekatan yang menganalisis suatu masalah 

ketuhanan dengan menggunakan simbol-simbol atau norma-norma keagamaan.
3
 

 Pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan dapat diartikan sebagai 

pendekatan yang memfokuskan pada simbol-simbol keagamaan di mana masing 
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masing mengklaim bahwa dirinyalah yang paling benar dan selain darinya adalah 

salah, sesat keliru, murtad, kafir, dan lain-lain.
4
 

 Peneliti menggunakan pendekatan teologis untuk melihat bagaimana 

komunitas pesantren memandang issu radikalisme dalam hal ini persoalan 

mengenai jihad, amar ma‟ruf nahi mungkar, serta penegakan syariat Islam. 

 

C. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data pokok yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara oleh orang yang 

melakukan penelitian. Data ini disebut juga data asli atau data baru.
5
 Data primer 

ini diperoleh langsung dari wawancara secara tatap muka dengan informan yang 

telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti melakukan observasi tentang konstruksi 

sosial komunitas pesantren mengenai issu radikalisme pada pondok pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 Selesainya penelitian, penulis mendapatkan data dari wawancara dengan 

para santri, Kepala Sekolah SMP, pimpinan, serta pembina pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, seperti buku-buku 

sosial, jurnal, skripsi, artikel, website terkait penelitian dan sebagainya. Data 

sekunder biasanya diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan atau data yang 

tersedia.
6
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D. Metode Pengumpulan Data 

 Peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang 

dijadikan alat dalam pengambilan data. Metode-metode yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

 Observasi merupakan instrument yang digunakan untuk melakukan 

pengamatan langsung tentang fenomena yang berkaitan dengan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. Pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa 

itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat 

seobjektif mungkin. Peranan pengamat dapat dibedakan berdasarkan 

hubungan partisipatif dengan kelompok yang diamatinya.
7
 

 Observasi yang saya lakukan sebagai peneliti yaitu dengan terjun langsung 

ke lapangan dengan melihat dan mengamati tentang konstruksi sosial 

komunitas pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan 

Selayar mengenai issu radikalisme. 

 Peneliti mendatangi Pesantren Babussalam Al-Muchtariah dan mengamati 

keadaan yang ada di pesantren tersebut. Pesantren ini terletak di Kelurahan 

Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan 

beralamat di Jalan Poros Bandara H. Aroeppala Passanderang Km. 5 

Matalalang. 

 Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar ini 

memiliki empat tingkatan atau jenjang sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, 

SMP, dan SMA. Selain itu, pesantren juga memiliki pondok atau asrama baik 

putra maupun putri serta masjid yang menjadi salah satu unsur terbentuknya 

sebuah pesantren. 

 Hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai penelitian ini dapat 

dikatakan bahwa untuk metode pembelajaran yang diterapkan di pondok 

pesantren Babussalam hampir sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya 

dengan sistem klasifikasi serta mata pelajaran yang diajarkan sama dengan 

mata pelajaran di sekolah pada biasanya. Mengenai kurikulum yang 
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diterapkan di pondok ini adalah perpaduan antara kurikulum 

Kemendikbudristek (Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi) dan kurikulum diniyah atau kepesantren Kemenag (Kementrian 

Agama). Di mana peneliti ketika KKN (Kuliah Kerja Nyata) mengajar mata 

pelajaran PKN untuk jenjang SMP mulai dari kelas VII, VIII, dan kelas IX. 

Untuk kurikulum Kemendikbudristek, pondok pesantren Babussalam 

mengikuti kurikulum terbaru dari kementrian ini yaitu kurikulum 2013 atau 

biasa disingkat K-13. 

 Pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan 

Selayar menerapkan metode pembelajaran berbasis pendidikan karakter salah 

satunya dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang penulis 

lihat diantaranya adalah pencak silat dan drum band yang ditampilkan atau 

dipertunjukkan ketika peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020. 

Selanjutnya, mengenai perilaku sebagai hasil konstruksi sosial dapat dilihat 

ketika misalnya peneliti mengikuti upacara Hari Santri Nasional tahun 2020. 

Peneliti melihat, ketika penghormatan kepada bendera merah putih ada 

beberapa santri yang tidak melakukan hormat kepada bendera. Inilah yang 

kemudian peneliti akan melakukan tahapan wawancara untuk mengetahui hal 

tersebut. 

2. Metode Wawancara 

 Interview atau wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan cara tanya jawab baik itu dalam bentuk percakapan 

yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi. Peneliti melakukan proses 

wawancara untuk meminta informasi atau ungkapan dari orang yang diteliti.
8
 

 Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai, ustadz, pengasuh 

pondok pesantren, serta santri-santi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 

data mengenai konstruksi sosial komunitas pesantren mengenai isu 

radikalisme pada pondok Pesantren Babusssal Al Muchtariah. 
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 Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021 

dengan narasumber yaitu para santri SMA Babussalam Al-Muchtariah 

Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Mawaddah, Erika Pratiwi, Syahrul 

Ramadhan, Muh. Fadhil Rusli, dan Irwandi. Sementara pada tanggal 2 Juni 

2021 peneliti mewawancarai Drs. H. Nur Alim, Kepala Sekolah SMP dan 

Ustadz Dudi Hermawan Rasyid, Lc. selaku pimpinan pondok pesantren. Dan 

terakhir, wawancara dengan Ustadz Muhammad Ilyas, S.Pd.I selaku pembina 

pondok pesantren. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan bahan-bahan dalam 

bentuk dokumen. Tujuan dari metode ini adalah untuk melengkapi data-data 

wawancara dan observasi. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk 

membuat sebuah catatan-catatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan di lapangan dalam bentuk dokumentasi. Biasanya dalam 

bentuk catatan hasil wawancara, rekaman wawancara, dan berupa foto-foto 

sehingga dapat mendukung kevalidan data yang diteliti. Adapun data-data 

yang diperoleh dari hasil dokumentasi dari beberapa foto-foto yang ada di 

lokasi penelitian. 

 

E. Teknik Penentuan Informan 

 Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu 

pemilihan sampel atau informan secara gejala dengan kriteria tertentu. Informan 

dipilih berdasarkan keyakinan bahwa yang akan dipilih adalah informan yang 

mengetahui masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan 

mengambil informan dari unsur ustadz, pengasuh pondok pesantren serta para 

santri. Para informan dipilih dengan pertimbangan bahwa informan tersebut dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif. Adapun analisis data kualitatif sebagai berikut: 



 

 
 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memilih, memfokuskan, 

membuang, mempertajam serta menyusun data dengan cara kesimpulan sebuah 

penelitian dapat diverifikasi dan digambarkan.
9
 Reduksi data berfungsi untuk 

memberikan suatu gambaran dan mempermudah peneliti mencari jika sewaktu-

waktu data tersebut diperlukan. Reduksi data dapat digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara memilah data yang dirasa perlu disajikan serta 

mengesampingkan data yang dirasa tidak perlu dengan masalah yang akan diteliti. 

Akan tetapi pengesampingan data tersebut bukan semata-mata dibuang atau 

dihilangkan, hanya saja disimpan disuatu tempat sehingga dapat mempermudah 

peneliti jika sewaktu-waktu data tersebut diperlukan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Penyajian data atau data display dilakukan dengan tujuan agar 

memudahkan penulis dalam menyusun sebuah data yang didapatkan atau 

diperoleh dalam penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik sebuah 

kesimpulan. 

 Penulis menyajikan data dalam bentuk teks naratif dan dalam bentuk tabel 

dengan menguraikan permasalahn-permasalahan yang ada dalam bentuk kalimat 

yang kemudian dideskripsikan dan diuraikan. Sedangkan penyajian data dalam 

bentuk tabel peneliti gunakan untuk menyajikan data secara sistematis atau 

teratur, lebih spesifik, dan singkat dengan tujuan untuk memudahkan penyusunan 

dan penyimpulan data dalam sebuah penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan adalah proses atau tahapan terakhir dalam analisis 

data. Pada tahap ini peneliti mengemukakan kesimpulan awal yang sifatnya 

sementara yang selanjutnya diperkuat atau diperjelas dengan teori-teori atau 

keterangan yang diperoleh di lapangan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan 

Selayar dapat ditempuh melalui jalur darat. Jarak antara kota Benteng yang 

merupakan ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah adalah 6,2 km dengan waktu tempuh adalah 13 menit. 

Dari Kota Benteng, kita ambil arah timur menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani, 

setelah 40 meter, kemudian belok kanan ke Jalan Jendral Ahmad Yani, setelah 2,7 

km, belok kanan untuk tetap di Jalan KH. Abdul Kadir Kasim, setelah 650 m, 

belok kiri ke Jalan Poros Bandara H. Aroeppala, setelah 2,7 km, belok kiri, 

kemudian setelah 180 m, kemudian sampai di Pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar.
1
 

 Pondok pesantren Al-Quran Babussalam adalah sebuah pondok pesantren 

pusat di kawasan Bandung Utara di Bandung, Jawa Barat, Indonesia dan pusat 

cabang terdapat di pondok pesantren Al-Quran Babussalam Selayar. Pondok 

Pesantren Babussalam ini merupakan pondok pesantren yang mana kurikulum 

yang diajarkan di pondok pesantren ini adalah kurikulum yang berisikan uraian 

bidang studi terdiri atas kelompok ilmu akal (kurikulum Kementrian Pendidikan 

Nasional) dan ilmu wahyu (kurikulum Kepesantrenan) yang disajikan secara kait-

berkait menjadi satu kesatuan secara utuh menganut sistem “long life education”. 

 Spesifikasi (kekhasan) pondok pesantren ini terletak konsistennya yang 

kuat sebagai pondok pesantren “pencetak kader dakwah” yang didasarkan pada 

filosofi perjalanan perjuangan Rasulullah Saw, dengan metode sistematika wahyu 

ide dan metode pendidikan ini merupakan kontinuitas dan pengembangan gagasan 

K.H. Qadir Qasim Kebo dan H. Mahmudin Kebo sebagai salah seorang perintis 

pendiri pesantren Al-Quran Babussalam menyimpan harapan yang sangat mulia 
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agar pesantren ini kelak menjadi pengkaderan ulama yang menjadi arti 

sesungguhnya. 

1. Sejarah Pondok Pesantren Al-Quran Babussalam 

 Pondok pesantren Al-Quran Babussalam berdiri pada tahun 1995 inspirasi 

awal berdirinya pesantren Al-Quran Babussalam di Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Kota Yastrib yang menjadi kota tujuan Rasulullah saw. ketika 

meninggalkan Kota Mekkah, selain merupakan bagian dari ekspansi dakwah juga 

merupakan strategi untuk membangun kekuatan yang nantinya digunakan untuk 

menaklukkan Kota Mekkah. Hal tersebut terbukti dengan terjadinya Fathul 

Mekkah pada tahun ke 13 H. Hal inilah yang mengilhami bapak K.H. Mukhtar 

Adam sehingga beliau berkenan kembali ke Selayar, tempat kelahirannya, dan 

mendirikan pesantren Al-Quran Babussalam. Ini setelah beliau berhasil 

membangun pesantren Al-Quran Babussalam di Bandung Jawa Barat. 

 Ide pendirian pesantren Al-Quran Babussalam pada awalnya hanyalah 

sebuah wacana yang senantiasa beliau lontarkan di setiap pengajian terutama di 

masjid Nurul Hidayah Muhammadiah yang terletak di Bua-Bua. H. Mahmuddin 

Kebo, salah seorang muhsinin dan tokoh pendidik, menangkap ide itu dan 

menanggapinya secara serius. Diajaklah K.H. Mukhtar Adam untuk 

mendiskusikannya lebih lanjut sambil menyusun langkah-langkah strategis untuk 

mewujudkan cita-cita mulia ini. 

 Kehadiran pesantren Al-Quran Babussalam di Kabupaten Kepulauan 

Selayar diharapkan juga mampu berkiprah lebih banyak di tengah-tengah 

masyarakat. Kehadirannya harus menjadi rahmatan lil alamin. Banyaknya 

penduduk Selayar yang terjun di sector pertanian memunculkan inspirasi baru di 

benak pimpinan. 

 Lokasi pondok pesantren ini terletak di Passanderang. Passanderang 

artinya tempat bersandar. Dipilihnya Passanderang sebagai lokasi pondok 

pesantren Babussalam diharapkan agar semua penghuni pondok pesantren 

Babussalam dan penduduk Passanderang menjadikan Al-Quran sebagai tempat 

bersandar mereka. Konon, inilah yang mengilhami sehingga Bapak K.H. Mukhtar 

Adam memilih Passanderang sebagai lokasi Pesantren Al-Quran Babussalam. 
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Pada bulan September 2004 M, K.H. Mukhtar Adam selaku pimpinan pusat 

mengirim seorang kadernya ke Babussalam Cabang Selayar, H. Dudi Hermawan 

Rasyid, Lc, seorang alumus International Islamic University yang berada di 

Sudan, Afrika. Bapak K.H. Mukhtar Adam sengaja mengirim H. Dudi Hermawan 

Rasyid, Lc ke Selayar untuk menjadi pimpinan pesantren Babussalam cabang 

Selayar setelah melihat kondisi guru beliau, K.H. Qadir Qasim yang nampak 

mulai uzur. 

 Kedatangan Ustaz Dudi Hermawan membawa suasana baru bagi 

perkembangan pondok. Perlu diketahui bahwa semenjak kepergian bapak 

Kamaluddin Sese, roda kepemimpinan di dalam kampus berjalan apa adanya. 

Tidak adanya pimpinan yang berdomisili di dalam pondok telah membuat 

dinamika kampus berjalan tanpa perencanaan yang matang. Oleh sebab itu, hal 

pertama yang dilakukan oleh Ustaz Dudi Hermawan ketika tiba di pondok 

pesantren Babussalam adalah: 

1) Membuat formatur pengurus kampus yang baru. 

2) Menyusun program kerja pengurus. 

Tabel 1. Profil Pesantren 

Identitas  

1) Nama Sekolah: Pondok Pesantren Al-Quran Babussalam. 

2) Nomor Telphone: 081355549335/085255929587. 

3) Alamat: Jalan Poros Bandara H. Aroeppala 

Passanderang Km. 5 Matalalang. 

4) Desa/Kelurahan: Bontobangun. 

5) Kecamatan: Bontoharu. 

6) Kabupaten/Kota: Kepulauan Selayar 

7) Provinsi:  Sulawesi Selatan. 

8) Kode Pos: 92812. 

9) Tahun Berdiri: 1995. 

10) Status: Berbadan Hukum. 

11) Tanggal: 10 April 2015. 
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12) No. Izin Operasional: 104 tahun 2015. 

13) Tipe Pondok 

Pesantren: 

Kombinasi. 

14) Penyelenggara 

pondok pesantren: 

Yayasan Babussalam. 

15) Manajemen 

Pesantren: 

Cabang. 

16) Nama Pendiri: K.H. Mukhtar Adam. 

17) Nama Pimpinan 

Yayasan: 

H. M. Akib Patta. 

18) Nama Pengasuh: H. Dudi Hermawan Rasyid, Lc. 

Sumber Data: Dokumen Pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah   

            Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017. 

 

2. Visi dan Misi Pesantren Al-Quran Babussalam Al-Muchtariah 

a. Visi 

 Menjadi sekolah/lembaga pendidikan terunggul dalam pengkajian Al-

Quran terpadu melalui lintas mazhab berbasis imtaq dan iptek. 

b. Misi 

1) Menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dan spiritual. 

2) Menumbuhkan semangat berprestasi. 

3) Meningkatkan kemampuan akademik dan intelektual, imtaq dan 

iptek secara holistik. 

4) Menanamkan jiwa kepemimpinan. 

5) Menjadikan lembaga pendidikan yang berkualitas dan mampu 

mengembangkan lingkungan, taman belajar yang besih, sehat, dan 

nyaman. 

c. Tujuan Pesantren 

1) Meningkatkan perekonomian Lembaga Pendidikan Islam. 

2) Meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan Lembaga 

Pendidikan Islam secara tidak langsung. 

3) Sarana pelatihan dan pembekalan life skill bagi para santri. 
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4) Menambah lapangan kerja. 

  

3. Keadaan Guru 

 Guru yaitu orang yang berwenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran 

pada lembaga pendidikan formal. Dan untuk mengajar atau memberi pelajaran 

terhadap peserta didik. Dalam proses pembelajaran peran guru sangat besar karena 

mereka sebagai pemegang keadilan pada lembaga pendidikan. Guru sebagai 

pendidik, pembimbing dan motivator dalam proses pembelajaran. Keberhasilan 

yang didapatkan oleh seorang siswa sangat ditentukan sejauh mana kemampuan 

guru dalam melaksanakan tugasnya 

 Guru dalam sistem dan proses pendidikan, tetap memegang peranan 

penting karena murid tidak mungkin belajar sendiri tanpa bimbingan guru yang 

mampu mengemban tugasnya dengan baik. Adapun guru pondok pesantren Al-

Quran Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 

tergambar pada table berikut:
2
 

Tabel 2. Keadaan Guru Pembina di Pondok Pesantren Al-Quran 

Babussalam Al-Muchtariah 

No. Nama Jabatan 

1. Ust. H. Dudi Hermawan Rasyid, Lc Pimpinan Pondok Pesantren 

2. Ust. Alham Rajab, S.Pd.I Mahfuzat 

3. Ust. H. Kamaruddin, S.Pd.I Praktek Ibadah 

4. Ust. Muh. Ansar, S.KM Iqra/Tahsin 

5. Ust. Muh. Said, S.Pd.I Hadis Pilihan 

6. Ust. Muhammad Ilyas, S.Pd.I Praktek Ibadah 

7.  Ust. Mappabangka Tajwid 

8. Ust. Fawzan Nur, S.Sos Dakwah 

9. Ust. Haryadi Hifzul Quran 

10. Ust. Kisman Nahwu Shorof 

11. Ust. A. Muh. Harun Ta‟lim Mutaallim 
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12. Ust. Muh. Lantara Nur Fiqih Ibadah 

13. Ust. Masdin Al-Muhadasah 

Sumber Data: Dokumen Pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah  

            Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017. 

 

4. Keadaan Siswa 

 Siswa merupakan faktor yang harus ada dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran. Adapun keadaan santri pondok pesantren Al-Quran Babussalam 

Al-Muchtariah pada tahun ajaran 2020/2021 adalah 80 orang sebagaimana 

tergambar pada table berikut:
3
 

Tabel 3. Keadaan Santri di Pondok Pesantren Al-Quran Babussalam 

Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Kelas Laki-Laki Perempuan Total 

Kelas X IPA 8 8 16 

Kelas X IPS 15 4 19 

Kelas XI IPA 4 4 8 

Kelas XI IPS 5 4 9 

Kelas XII IPA 6 11 17 

Kelas XII IPS 6 5 11 

Jumlah 44 36 80 

Persentase (%) 55% 45% 100% 

 

Tabel 4. Persentase Keadaan Santri di Pondok Pesantren Al-Quran 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Kelas Laki-Laki (%) Perempuan (%) 

Kelas X IPA 50% 50% 

Kelas X IPS 78,95% 21,05% 

Kelas XI IPA 50% 50% 

Kelas XI IPS 55,56% 44,44% 

Kelas XII IPA 35,29% 64,71% 

                                                           
 

3
Dokumen Pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar  
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Kelas XII IPS 54,55% 45,45% 

Sumber Data: Absensi Santri Pondok Pesantren Babussalam tahun ajaran  

            2020/2021. 

 

5. Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana adalah seluruh fasilitas yang terdapat di pondok 

pesantren Al-Quran Babussalam Al-Muchtariah yang menunjang kegiatan dan 

administrasi sekolah dan pencapaian tujuan proses pembelajaran di pesantren. 

Disamping itu tersedianya kegiatan ekstrakurikuler yang dapat memberi manfaat 

kepada siswa di sekolah tersebut.
4
 

Tabel 5. Keadaan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-Quran 

Babussalam Al-Muchtariah 

No. Tempat Jumlah 

1. Ruang Kepala Sekolah 1 

2. Ruang Guru 2 

3. Ruang Tata Usaha 2 

4. Ruang Kelas  10 

5. Perpustakaan 1 

6. Asramah 20 

7. Kantin 1 

8. Masjid 1 

9. Koperasi  1 

10. Lapangan Olahraga 2 

11. Laboratorium Komputer 1 

12. Laboratorium IPA 1 

Sumber Data: Dokumen Pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah  

            Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017. 

 

 

 

                                                           
 

4
Dokumen Profil Pondok Pesantren Al-Quran Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten 

Kepulauan Selayar  
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6. Susunan Pengurus Pesantren Al-Quran Babussalam Al-Muchtariah 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

 Adapun susunan pengurus pesantren Al-Quran Babussalam Al-Muchtariah 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:
5
 

Ketua Yayasan    : H.M. Akib Patta.                                  

Ketua Harian     : H. Saiful Arif, S.H.                             

Pimpinan Pondok/Direktur I                      

Bidang Pendidikan    : Dudi Hermawan Rasyid, Lc.      

1. Pendidikan Formal 

a. Tk Matalalang    : Bala Te‟ne.    

b. Tk Benteng    : Hj. Hasni, S.Pd. 

c. SD Inpres Babussalam  : Swardi, S.Pd. 

d. SMP Babussalam   : Drs. H. Nur Alim. 

e. SMA Babussalam   : Drs. Abd. Latif 

2. Kepesantrenan 

a. Diniyah    : Alham Radjab, S.Pd.I. 

b. Rumah Qur‟any   : H. Muhammad Yasin, Lc.  

       M.A. 

c. Pengkajian Bahasa Arab dan 

Kitab Kuning    : H. Muhammad Yasin, Lc.  

       M.A. 

d. Kesantrian    : Muhammad Ilyas, S.Pd.I.  

      dan Sitti Ati, S.Pd. 

e. Kantin     : Bala Te‟ne dan Dea Pati 

f. Poskestren    : Muhammad Ansar, S.St. 

3. Co/Ektra Kurikuler 

a. Olahraga/Kesenian   : Irvan Djamil, S.E., S.Pd. 

b. Drumb Band/Kepanduan HW  : Masdi Majid 

c. Kepramukaan    : Abdul Jabbar, S.Pd. 

                                                           
 

5
Berdasarkan SK No: 004/SK/BPYP-AMS/II/2017 Tanggl 18 Februari 2017, Tentang: 

Susunan Pengurus Pesantren Al-Quran Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar 
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Direktur II (Bidang Dakwah dan  

Kerjasama)     : Alham Radjab, S.Pd. 

1. Majlis Taklim dan Muballigh 

Hijrah Santri    : Drs.H. Mappabangka S.Pd.I. 

2. Utusan Desa dan Donatur Tetap  : Muhammad Lantara Nur 

3. Promosi dan Humas   : Hendriadi dan  

        Nur Fawzan Nur, S.Sos. 

Direktur III (Bidang Usaha dan 

Keuangan)     : Ziaul Haq Nawawi 

1. Unit Usaha Pertokoan   : Hj. Zaenab Kamal 

2. Unit Usaha Pertania dan Perkebunan : Suwardi Lakoro dan 

        Dg. Manyullei 

3. Unit Usaha Peternakan dan Perikanan : Muh. Agus, S.Pt.dan 

        Dg. Maningring 

Direktur IV (Bidang Fispra dan 

Lingkungan)     : Ir. H. Ma‟ruf Tato 

1. Bangunan dan Jalan   : Abd. Latif, S.E. 

2. Listrik dan Air    : Haryadi dan Kisman 

3. Pagar, Tanaman, dan Kebersihan  : H. Kamaruddin, S.Pd.I. 

4. Lingkungan Inventarisasi dan Sertifikasi : Muh. Yamril Fachruddin,  

        A.Ma 

 

B. Pandangan Komunitas Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten 

Kepulauan Selayar mengenai Issu Radikalisme 

1. Persoalan Jihad, Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Syariat Islam, dan 

Pancasila 

 Peneliti menggunakan empat hal untuk menganalisis tentang pandangan 

mereka (komunitas pesantren) mengenai persoalan radikalisme yaitu jihad, amar 

ma’ruf nahi munkar, syariat islam, serta pancasila. 

 Pertama, mengenai persoalan jihad. Jihad merupakan identitas pokok 

mukmin dalam praksis sosioal-teologi, di mana antara iman dan jihad tidak 
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terpisahkan. Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal 

Islam hingga masa kontemporer. Para ulama dan pemikir muslim terlibat dalam 

pembicaraan tentang jihad, baik berkaitan dengan doktrin fikih, teologi, sejarah 

maupun politik. 

 Al-Quran mencanagkan jihad dalam arti perjuangan dakwah sejak periode 

awal Islam di Mekah, sedangkan Nabi Muhammad saw mengintroduksi jihad 

dalam pengertian yang lebih luas dari pada dakwah dalam perjanjian Piagam 

Madinah yang telah dibuat segera setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Piagam 

tersebut mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum muslim dan bukan 

muslim yang menerima dan mengakui Nabi saw sebagai pemimpin mereka. 

 Ada dua kutub pandangan ekstrem tentang jihad. Kutub pertama 

berpandangan, bahwa jihad adalah perang fisik menghadapi musuh-musuh Islam, 

sedangkan kutub kedua berpandangan, bahwa jihad adalah perang menghadapi 

hawa nafsu diri sendiri.
6
 

 Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada 20 Mei 2021 adapun 

narasumber yang bernama Mawaddah selaku santri di pondok pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah mengatakan bahwa: 

“…..belajar tentang agama dan berdakwah serta disampaikan kepada 

orang-orang apa yang dipelajari dan diamalkan karena kalau jihad itu tidak 

harus pergi berperang di medan perang, tetapi kalau misalnya…..belajar 

lalu disampaikan kepada orang-orang apa yang benar…..intinya, kalau kita 

berdakwah di jalan Allah itulah jihad menurut saya.”
7
 

 

 Hal senada disampaikan oleh Erika Pratiwi selaku santri di pondok 

pesantren Babussalam Al-Muchtariah mengatakan bahwa: 

“Jihad itu artinya berjuang. Tidak mesti diartikan sebagai berperang. Jihad 

ada bermacam-macam bentuknya. Kalau saya sebagai seorang santri, jihad 

saya ya belajar dengan benar, agar bisa membanggakan orang tua.”
8
 

 

                                                           
 

6
Muhammad Chirzin, Kontroversi Jihad Modernis Versus Fundamentalis (Rasyid Ridha 

dan Sayyid Quthb), (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 1  

 
7
Mawaddah  (18 tahun) santri, wawancara,  20 Mei 2021, Pondok Pesantren Babussalam 

Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar 

 
8
Erika Pratiwi (18 tahun) santri, wawancara, 20 Mei 2021, Pondok Pesantren Babussalam 

Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar  
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 Hal serupa disampaikan oleh Syahrul Ramadhan selaku santri di pondok 

pesantren Babussalam Al-Muchtariah mengatakan bahwa: 

“Jihad artinya berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan ridho Allah Swt. 

Sebagai contoh bentuk jihad yang saya lakukan sebagai santri adalah 

dengan belajar sungguh-sungguh.”
9
 

 

 Hasil wawancara dengan H. Nur Alim selaku Kepala Sekolah SMP di 

pondok pesantren Babussalam Al-Muchtariah mengatakan bahwa: 

“Kita di pesantren ini menerapkan sistem ukhuwah. Jadi, yang namanya 

jihad itu Sembilan puluh persen kita juga ajarkan kepada anak-anak, ini 

yang dimaksud dengan jihad. Konsekuensinya kalau kita berjihad ini. Kita 

ajarkan selama ini karena kita artikan pengertian jihad itu secara luas.”
10

 

 

 Hasil wawancara dengan Muhammad Ilyas selaku Pembina di pondok 

pesantren Babussalam Al-Muchtariah mengatakan bahwa: 

“Kalau kita di pondok mengenai persoalan jihad ini sebatas 

memperjuangkan agama itu wajar kalau kita memperjuangkan agama. 

Tapi, kalau jihad dalam artian istilahnya cuma karena ada hal-hal lain yang 

memotivasi kita dari segi keduniaan dan niatnya sudah bukan untk 

memperjuangkan agama Allah, maka itu tidak sepenuhnyatidak setuju 

dengan hal seperti itu.”
11

 

 

 Hal ini diperjelas oleh Dudi Hermawan Rasyid, Lc. selaku pimpinan 

pondok pesantren Babussalam Al-Muchtariah mengatakan bahwa: 

“Mengenai persoalan jihad kita pahami bahwa jihad ini maknanya secara 

luas. Artinya tidak hanya sempit makna jihad dalam kaitannya dalam 

peperangan atau perang dalam melawan musuh-musuh atau orang-orang 

kafir. Apalagi kita sedang berada di negara yang aman, tentram, tidak 

terjadi peperangan. Saya kira makna jihad itu kaitannya dengan perang 

melawan musuh-musuh Allah atau orang kafir tidak berlaku di Indonesia. 

Ya, mungkin di beberapa negara lain kalau memang betul mereka merasa 

terzolimi dan mereka betul-betul mempertahankan hidup mereka, nyawa 

mereka dan menegakkan agama mereka mungkin berlaku makna jihad. 

Jadi, adapun ada beberapa oknum yang bahkan mengatasnamakan agama, 

mereka ini adalah korban propaganda yang tentunya secara tidak langsung 

pemikirannya atau otaknya dicuci atau cuci otaklah istilahnya. Sehingga 

                                                           
 9

Syahrul Ramadhan (17 tahun) santri, wawancara, 20 Mei 2021, Pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar 

 
10

Drs. H. Nur Alim, Kepala Sekolah SMP, wawancara, 2 Juni 2021, Pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar  

 
11

Muhammad Ilyas, S.Pd.I, Pembina, wawancara, 3 Juni  2021, Pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar 
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mereka menjadi orang-orang ekstrem yang keras dan menganggap bahwa 

inilah jihad dan inilah yang akan mendapatkan balasan surga menurut 

mereka. Tetapi, ini yang harus kita hindari dan jauhi karena pemahaman 

ini sangatlah salah dan sangat sempit dan kembali itu bukan ajaran Islam 

yang sesungguhnya terlebih kalau itu menzolimi atau menyakiti orang-

orang yang tidak bersalah. Sekalipun mereka adalah orang-orang kafir 

tetapi tentu kita lihat Nabi Muhammad Saw mereka atau Nabi kita 

memberikan contoh yang luar biasa kepada kaum Yahudi, Nasrani ketika 

khususnya berada di Mekah. Nabi betul-betul menjadi pengayom, 

melindungi mereka dan bahkan betul-betul tasamuh dan itulah mungkin 

moderasi agama Islam yang luar biasa. Sehingga tidak ada kezoliman yang 

dilakukan terhadap mereka orang-orang yang berbeda paham atau berbeda 

keyakinan. Jadi, kita maknai jihad secara umum adalah bagaimana kita 

bekerja, bagaimana kita bersungguh-sungguh……seorang suami bekerja 

mencari nafkah itupun termasuk jihad. Seorang pelajar menuntut ilmu 

dengan sungguh-sungguh sampai dia berhasil, sampai dia betul-betul 

memahami agama dengan baik, memahami mengetahui ilmu itupun adalah 

jihad.”
12

 

 

 Hasil wawancara tersebut di atas, menunjukkan bahwa komunitas 

pesantren dalam hal ini para santri, pembina, maupun pimpinan pondok 

mengartikan jihad atau memahami persoalan jihad secara luas. Artinya jihad tidak 

hanya diartikan sebagai berperang tetapi diartikan secara luas yaitu berusaha 

bersungguh-sungguh (berjihad) dengan segala daya upaya, pikiran, dan tenaga. 

Sebab orang yang berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan 

maka akan menguntungkan rohani atau kejiwaan manusia itu sendiri. Sesuai 

dengan kehendak Tuhan, manusia akan mencari kebaikan diri sendiri, sebab 

dengan menyerah kepada kejahatan manusia akan melakukan sesuatu yang 

berbahaya bagi diri manusia itu sendiri. 

 Khaled Abou El Fadl menjelaskan bahwa Quran dipahami secara berbeda 

karena para pembacanya adalah manusia yang beragam. Untuk penafsiran Quran 

yang mendukung kekerasan, dia menunjuk ke masalah pembaca puritan, yang 

mengabaikan konteks sejarah dan moral teks. Malah, Abou El Fadl menafsirkan 

Quran sebagai teks yang mempromosikan perdamaian dan toleransi. Yaser Ellethy 

juga menafsirkan bahwa Quran melarang perang penaklukan. Baginya, jihad 

                                                           
 

12
Dudi Hermawan Rasyid, Lc., Pemimpin Pondok, wawancara, 2 Juni 2021,  Pondok 

Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar 
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hanya diperbolehkan untuk tujuan pertahanan atau melawan rezim yang 

menindas.
13

 

 Komunitas Pesantren Babussalam tidak mendefinisikan atau memaknai 

meminjam istilah Abdul Munir Mulkhan sebagai jihad magis. Dalam terminologi 

fikih siyasah, jihad dalam arti perang adalah instrument dari sistem kekuasaan 

Islam dengan tujuan untuk menindas pelaku bughat.
14

 Jihad seperti ini lebih 

dipahami sebagai perilaku magis, bahwa pelaku percaya memperoleh kehendak 

Tuhan yaitu mati dengan surga atau hidup lebih mulia di dunia. Atau dalam istilah 

Luthfi Assyaukanie sebagai Islam salah di mana puncak ekspresi para pendukung 

Islam salah adalah munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang menggunakan 

cara-cara kekerasan serta panafsiran jihad yang salah.
15

 

 Kedua, mengenai persoalan amar ma’ruf nahi munkar. Amar ma’ruf nahi 

munkar adalah suatu perintah untuk menegakkan perbuatan yang benar dan 

mencegah perbuatan yang salah. Mengenai persoalan ini komunitas pesantren 

memaknai amar ma’ruf nahi munkar dapat dilihat dari hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti pada 20 Mei 2021 adapun narasumber yang bernama Muh. 

Fadhil Rusli selaku santri di pondok pesantren Babussalam Al-Muchtariah 

mengatakan bahwa: 

Amar ma’ruf  adalah suatu bentuk sikap untuk mengajak seseorang kepada 

kebaikan dan kebenaran. Sedangkan nahi munkar adalah menjauhi 

perilaku buruk.
16

 

 

 Irwandi memaknai amar ma’ruf nahi munkar sebagai: 

Amar ma’ruf  ialah mengajak seseorang kepada kebaikan, ketaatan, dan 

kebenaran atas ajaran agama Allah SWT. Sedangkan nahi munkar adalah 

                                                           
 

13
Khaled Abou El Fadl dan Yaser Ellethy dalam Ahmet T. Kuru, Islam, Otoritarianisme, 

dan Ketertinggalan, (Cet. II; Jakarta: KPG, 2021), h. 38-39  

 
14

Bughat dalam terminologi fikih diartikan sebagai “pemberontak”. Pengertian bughat 

menurut Khatib Syarbini harus memenuhi tiga unsur atau syarat utama. Pertama, kelompok 

pemberontak ini memiliki kekuatan. Kedua, kelompok ini keluar dari ketaatan terhadap penguasa 

yang dipilih secara konstitusiona. Ketiga, kelompok ini dalam memerangi penguasa yang sah 

secara konstitusional  mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran tertentu  untuk membenarkan 

perbuatannya. 

 
15

Luthfi Assyaukanie, Islam Benar Versus Islam Salah, (Cet. I; Depok: Kata Kita, 2007), 

h. xv  

 
16

Muh. Fadhil Rusli (16 tahun) santri, wawancara, 20 Mei 2021, Pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan buruk yang dilarang oleh 

Allah SWT.
17

 

 

 Senada dengan pendapat di atas, Syahrul Ramadhan memaknai amar 

ma’ruf nahi munkar sebagai berikut: 

Amar ma’ruf nahi munkar adalah mengajak pada perbuatan baik dan 

menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Walaupun, terkadang kita 

susah mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan baik.
18

 

 

 Erika Pratiwi  mendefinisikan amar ma’ruf nahi munkar sebagai: 

Amar ma’ruf nahi munkar adalah mengajak serta menyerukan orang-orang 

kepada kebaikan serta ketaatan kepada Allah SWT serta mencegah 

melakukan kemungkaran atau kemaksiatan.
19

 

  

Mawaddah memaknai amar ma’ruf nahi munkar sebagai berikut: 

Amar ma’ruf nahi munkar adalah suatu bentuk perintah dari Allah SWT 

untuk mengajak kepada perintah yang baik serta menjauhi dari perbuatan 

buruk bagi masyarakat.
20

 

 

 H. Nur Alim selaku Kepala Sekolah SMP di pondok pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah mengatakan bahwa: 

Amar ma’ruf nahi munkar adalah mengajak kepada sesuatu yang baik 

serta berusaha untuk mengajak sesama muslim untuk meninggalkan 

sesuatu yang tidak memberikan manfaat ataupun yang menyalahi aturan 

agama. Amar ma’ruf nahi munkar di sini bukan hanya diperintahkan 

kepada orang yang salah pergaulan bisa menjadi lebih baik, tetapi kepada 

sesama muslim yang sudah tidak salah arah harus tetap diajak kepada 

kebaikan agar dapat dengan mudah memahami konsep amar ma’ruf nahi 

munkar ini dalam konteks sekarang ini dan sesuai dengan anjuran agama.
21

 

 

 Muhammad Ilyas selaku pembina pondok pesantren mengatakan bahwa: 

Amar ma’ruf nahi munkar secara bahasa dapat diartikan sebagai perintah 

untuk melakukan kebaikan, sedangkan nahi munkar adalah mencegah 

                                                           
 

17
Irwandi (17 tahun) santri, wawancara, 20 Mei 2021, Pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar.   

 
18

Syahrul Ramadhan (17 tahun) santri, wawancara, 20 Mei 2021, Pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar.  

 
19

Erika Pratiwi (18 tahun) santri, wawancara, 20 Mei 2021, Pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar.  

 
20

Mawaddah (18 tahun) santri, wawancara, 20 Mei 2021, Pondok Pesantren Babussalam 

Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 
21

Drs. H. Nur Alim, Kepala Sekolah SMP, wawancara, 2 Juni 2021, Pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar.   
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perbuatan yang tidak baik atau buruk. Ini sesuai dengan firman Allah 

dalam QS. Ali Imran/3:104. “dan hendaklah di antara kamuuada 

segelongangorang yang menyeru kepada kebajikan, menyeruhh(berbuat) 

yanggmakruf, dangmencegah dari yang munkar. Dangmereka itulah 

orang-orang yanggberuntung.
22

g   

 

 Dudi Hermawan Rasyid selaku pimpinan pondok pesantren Babussalam 

Al-Muchtariah mengatakan bahwa: 

Amar ma’ruf nahi munkar bagi kamu yaitu memang tugas dakwah 

hakikatnya, namun tentu di dalam amar ma’ruf nahi munkar ini kita tetap 

menerapkan sifat-sifat yang baik bahkan kita memberikan contoh teladan 

yang baik. Tidak perlu kita menerapkan pemaksaan, tidak perlu kita 

melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang justru merusak nama baik 

Islam itu sendiri. Jadi, intinya dakwah kebenarannya mengajak orang 

untuk mengamalkan ajaran agama Islam kita dengan baik dan menjauhi 

kemungkaran, itu pun dengan langkah dan cara-cara yang baik terutama 

model teladan contoh yang baik dan tetap kita tidak melakukan tindakan-

tindakan kekerasan atau perbuatan yang justru bisa tidak berhasil dalam 

melakukan dakwah.
23

 

 

 Pendapat para informan di atas, menunjukkan bahwa amar ma’ruf nahi 

munkar adalah perintah untuk menegakkan kebenaran serta mengantisipasi atau 

menjegah keburukan dengan tujuan menjauhi semua hal-hal negatif yang ada di 

masyarakat, tanpa harus menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Amar 

ma’ruf nahi munkar adalah suatu bentuk upaya untuk menegakkan agama dan 

kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Orang yang menegakkan perintah 

amar ma’ruf nahi munkar harus mengerti betul mengenai masalah yang ia tindak, 

agar tidak menjadi salah dan keliru dalam mengambil sikap. 

 Amar ma’ruf nahi munkar bukan hanya dilihat dari persoalan niat 

seseoang untuk mencegah atau bahkan memberantas keburukan, tetapi perlu juga 

digarisbawahi bahwa harus memerhatikan kearifan dan kebijaksanaan dalam 

melakukakan amar ma’ruf nahi munkar. Sehingga, amar ma’ruf nahi munkar 

yang diupayakan dapat diikuti oleh banyak orang serta dapat memberikan manfaat 

seperti tujuan dari amar ma’ruf nahi munkar itu sendiri. 

                                                           
 

22
Muhammad Ilyas, S.Pd.I. Pembina, wawancara, 3 Juni 2021, Pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar.  

 
23

Dudi Hermawan Rasyid, Lc. Pemimpin Pondok, wawancara, 2 Juni 2021, Pondok 

Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar.  
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 Ketiga, mengenai persoalan penegakan syariat Islam di Indonesia. 

Permasalahan mengenai penerapan syariat Islam di Indonesia semakin masif 

dibicarakan dalam berbagai forum. Perdebatan mengenai persoalan ini dalam 

konteks sejarah sebenarnya sudah lama terjadi, ini dapat kita baca dari berbagai 

literature semenjak Indonesia merdeka. Akan tetapi, belakangan ini, wacana 

mengenai penerapan syariat Islam di Indonesia kembali mengemuka pasca 

tumbangnya rezim Orde Baru serta dibukanya keran demokrasi di Indonesia. 

 Diskursus tersebut memunculkan pro dan kontra. Ada yang mendukung 

penerapan syariat Islam ditegakkan di Indonesia agar supaya dilaksanakan secepat 

mungkin. Dan adapula kelompok yang menentang penerapan syariat Islam 

ditegakkan di Indonesia. 

 Penelitian ini akan mengemukakan pendapat dari komunitas pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah mengenai persoalan penerapan syariat Islam yang 

digaungkan oleh kelompok-kelompok keagamaan tertentu. 

 Muh. Fadhil Rusli mengenai persoalan di atas berpendapat bahwa: 

Sependek pengetahuan saya, saya berpandangan bahwa hal tersebut boleh-

boleh saja. Karena Indonesia membiarkan semua rakyatnya untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan menerapkan syariatnya sesuai 

dengan agama dan kepercayaannya. Akan tetapi, jika syariat Islam 

diterapkan untuk Indonesia itu sendiri saya fikir tidak mungkin karena 

Indonesia merupakan negara yang bersifat nasionalisme.
24

 

 

 Senada dengan Muh. Fadhil Rusli, Irwandi berpendapat bahwa: 

Menurut saya, hal itu kurang tepat. Sebab, sejak proklamasi kemerdekaan, 

negara kita tidak pernah diproklamirkan sebagai negara bersyariat Islam. 

Indonesia lahir sebagai negara majemuk, yang beragam, didalamnya 

banyak perbedaan. Sehingga kita patut hargai perbedaan tersebut selama 

tidak merugikan negara.
25

 

 

Erika Pratiwi berpendapat bahwa: 

Menurut saya hal yang wajar, ketika ada ormas Islam yang ingin 

menerapkan khilafah atau sistem pemerintahan Islam di Indonesia, 

dikarenakan bentuk kekecewaan mereka terhadap sistem yang ada 

                                                           
 

24
Muh. Fadhil Rusli (16 tahun), santri, wawancara, 20 Mei 2021, Pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar.  

 
25

Irwandi (17 tahun), santri, wawancara, 20 Mei 2021, Pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar.  



57 
 

 
 

sekarang, yang mereka anggap gagal, tetapi sebenarnya sistem 

pemerintahan Islam tidak tepat jika diterapkan di Indonesia yang 

penduduknya beragam.
26

 

 

 Syahrul Ramadhan berpendapat bahwa: 

Menurut saya mengenai ormas yang ingin menerapkan syariat Islam di 

Indonesia adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Indonesia merupakan 

negara yang berideologikan Pancasila yang menjunjng tinggi kebebasan 

beragama bagi rakyatnya. Walau sebagai penganut agama Islam terbesar 

namun hak berkeyakinan rakyat sepenuhnya dikembalikan kepada masing-

masing individu. Bagi saya, boleh saja menerapkan ormas-ormas berbasis 

Islam namun harus dilandasi rasa hormat terhadap agama lain.
27

 

 

 Hal serupa juga dikemukakan oleh Mawaddah  mengenai persolan ini 

bahwa: 

Menurut pandangan saya, saya tidak setuju jika misalkan ada ormas yang 

menerapkan syariat Islam di Indonesia, karena sebagaimana diketahui 

bahwa Indonesia bukan hanya terdiri dari agama Islam saja, namun juga 

agama lainnya. Karena ditakutkan jika syariat Islam diterapkan tidak ada 

bentuk toleransi terhadap agama lain karena otomatis Islam akan dominan 

dan seakan-akan agama lain tidak diperdulikan sehingga menyebabkan 

terjadinya kecemburuan agama.
28

 

 

 Siti Salsabila Aljannah berpendapat bahwa: 

Penerapan syariat Islam tidak bisa diterapkan di Indonesia, kecuali di 

Aceh. Jika memang mau diubah harus mendapat persetujuan dari rakyat 

terlebih dahulu.
29

 

 

 Hal senada disampaikan oleh Nur Madani Fitri bahwa: 

Jika ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia, Indonesia harus 100% 

penduduknya beragama Islam, tapi jika hanya 75% tidak bisa penerapan 

syariat Islam diterapkan di Indonesia.
30
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 Sausan Inayah berpendapat bahwa: 

Indonesia terdiri dari banyak agama bukan hanya Islam. Jadi, kalau kita 

menerapkan syariat Islam pasti banyak yang tidak setuju. Nah berawal dari 

ketidaksetujuan mereka akan berujung perpecahan antar masyarakat. 

Masyarakat non-Islam bisa saja beranggapan tidak adil, mungkin bisa 

mengacu pada pelanggaran HAM. Misal, dalam Islam ada yang dihukum 

potong tangan bagi pencurian berat. Kita sebagai muslimkan paham jika 

hukumnya itu, tapi bagi mereka yang non-Islam itu dianggap terlalu 

kejam.
31

  

 

 Muhammad Ilyas sebagai salah satu pembina pondok pesantren 

berpendapat bahwa: 

Penegakan syariat Islam itu sebenarnya kalau memang perlu diterapkan di 

Indonesia Alhamdulillah. Kalau kita sebagai agama Islam sepakat dengan 

hal ini. Akan tetapi, dari segi Rasulullah juga dulu tidak menitikberatkan 

semua itu kepada agama Islam semua. Jadi, istilahnya kalau kita 

sepakatnya itu selama tidak merugikan agama-agama lain kan kita disini di 

Indonesia menganut banyak agama. Selama kita masih berjalan beriringan 

mereka semua taat pada agama masing-masing istilahnya kita tidak 

perlulah hal-hal seperti itu kita lakukan kalau perlu sampai syariat Islam 

karena seandainya kita sudah mayoritas agama Islam dan tidak akan 

tertindas oleh yang lain, kecuali masyarakat bisa pahamkan dengan aturan-

aturan yang perlu diterapkan dengan syariat Islam boleh, tapi terutama 

masyarakat itu belum paham semua ajaran Islam secara sempurna dari 

awal sampai akhir, maka saya rasa jangan dulu. 
32

 

 

 Pendapat komunitas pesantren di atas, menunjukkan bahwa mereka tidak 

setuju penegakan syariat Islam diterapkan di Indonesia dengan berbagai alasan 

yang dikemukakan di atas baik itu alasan historis maupun alasan karena 

penegakan syariat Islam bertentangan dengan pluralisme agama yang ada di 

Indonesia. 

 Sejauh ini, memang tidak ditemukan masalah berarti akibat penerapan 

syariat Islam di Indonesia. Hal ini karena hukum Islam belum diadopsi secara 

penuh (misalnya hanya pada perkara-perkara personal dan keluarga) dan tidak 

memiliki justifikasi yang kuat secara konstitusional sehingga penerapannya masih 

sangat terbatas. Bahkan syariat Islam hanya dijadikan sebagai hukum tambahan, 
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ius constituendum, seperti halnya hukum adat, hukum Anglo-Saxon, dan hukum 

Belanda. 

 Penerapan syariat Islam akan menjadi suatu persoalan ketika ada sebuah 

wadah pemerintahan menjustifikasi secara penuh dalam pelaksanaannya. Di sini, 

syariat tak lagi dipraktikkan separuh-separuh, tapi utuh, baik menyangkut hukum 

perdata maupun pidana. Bahkan, dalam kasus Afghanistan dan Arab Saudi, 

persoalan-persoalan yang semula tidak memiliki muatan hukum, seperti 

mengenakan cadar, mendengarkan musik, mencukur janggut, menyetir mobil bagi 

wanita, diterapkan secara keras dan pelanggaran terhadapnya akan diperlakukan 

seperti pelanggaran jarimah (pidana). 

 Semangat menggebu-gebu atau keinginan mencoba-coba seyogianya 

jangan dijadikan alasan untuk mempercepat penerapan syariat. Sebab, sikap 

seperti ini bisa sangat berbahaya, bukan hanya bagi kehidupan beragama 

masyarakatnya. Penerapan syariat Islam yang gagal hanya akan membuat stigma 

dan kesan buruk, bukan cuma terhadap masyarakat yang menerapkannya, tapi 

juga pada agama Islam sendiri
33

 yang menurut Ahmet T. Kuru hnya akan 

melahirkan sikap otoritarianisme dan ketertinggalan dalam masyarakat Islam. 

 Keempat, persoalan mengenai pancasila penting untuk dibahas karena erat 

kaitannya dengan lembaga pendidikan pesantren. Di tengah kelompok-kelompok 

Islam tertentu di Indonesia menganggap bahwa Pancasila bertentangan dengan 

nilai-nilai Islam, komunitas Pesantren Babussalam berpendapat bahwa Pancasila 

tidak bertentang dengan nilai-nilai ajaran Islam. Indonesia sebagai sebuah negara 

yang menganut ideologi Pancasila sebagai sebuah ideologi yang sudah final dan 

merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sudah 

mengakomodir semua kepentingan agama-agama yang ada di Indonesia 

sebagaimana termaktub dalam sila ke-1 yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Komunitas pesantren Babussalam berpendapat mengenai persoalan ini. Muh. 

Fadhil Rusli berpendapat bahwa: 
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Menurut saya, hal itu tidak tepat. Pancasila tidak bertentangan dengan 

Islam. Setiap sila yang ada di dalamnya selalu terkait dengan Islam, yang 

terkandung dalam Al-Quran.
34

 

 

 Hal serupa disampaikan oleh Syahrul Ramadhan berpendapat bahwa: 

Berhubungan dengan pandangan beberapa ormas yang menganggap 

Pancasila bertentangan dengan Islam, saya rasa itu adalah hal yang keliru. 

Pada poin pertama disebutkan bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” 

menurut saya sudah jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia diberikan 

kebebasan beragama menurut kepercayaan masing-masing tanpa adanya 

paksaan.
35

 

 

 

 Irwandi berpendapat mengenai hal ini: 

Keliru ketika ada ormas yang menganggap Pancasila bertentangan dengan 

Islam. Tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang melenceng dari syariat 

Islam, hanya saja kadang pengamalan dari Pancasila yang masih 

melenceng.
36

 

 

 Mawaddah mengemukakan pendapatnya mengenai persoalan ini: 

Menurut saya hal tersebut merupakan pernyataan yang keliru. Bahwa 

sudah jelas-jelas Pancasila memberikan hal penuh pada rakyatnya baik 

kebebasan berpendapat dan tak terkecuali kebebasan untuk beragama 

sesuai kepercayaan masing-masing.
37

 

  

 Erika Pratiwi mengemukakan pendapatnya mengenai hal ini: 

Karena setiap pandangan orang berbeda-beda, dan saya rasa itu masih 

termasuk dalam Pancasila, di mana Pancasila memiliki semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika.
38
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Siti Salsabila Aljannah berpendapat bahwa: 

Pancasila adalah ketetapan yang tidak bisa diubah, biasanya kelompok-

kelompok yang menentang pancasila adalah penganut radikal karena 

pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.
39

 

 

 Muhammad Ilyas berpendapat bahwa: 

Kalau saya pribadi, Pancasila itu tidak pernah bertentangan dengan ajaran 

agama Islam. Karena disila pertama itukan ada Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa kan sudah pasti berjalan berbarengan 

dengan Al-Quran. Jadi, kalau saya pribadi selama kita menjalankan Islam 

itu dengan sebaik-baiknya tidak akan bertentangan dengan Pancasila.
40

  

 

 H. Nur Alim berpendapat bahwa: 

Kalau menurut saya, Pancasila itu tidak bertentangan karena sila-sila 

Pancasila itu sesuai dengan harkat dan martabat surah Al-Ikhlas itu kan. 

Ketuhanan Yang Maha Esa di Islam kan seperti itu.
41

 

 

 Pendapat komunitas Pesantren Babussalam di atas, mengenai beberapa 

kelompok keagamaan di Indonesia yang berpendapat bahwa Pancasila 

bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai yang 

terkandung di dalam Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

maupun ajaran agama Islam. 

 Pancasila sebagai ideologi negara memuat nilai-nilai dari ajaran Islam itu 

sendiri, misalnya konsep ketuhanan, kemanusiaaan, persatuan, musyawarah, dan 

keadilan sosial yang kesemuanya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama 

Islam.  

 Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa antara Islam dan Pancasila tidak 

bertentangan. Dalam hal hubungan antara Islam dan Pancasila, keduanya memiliki 

hubungan fungsional dan simbiotik antara keduanya. Islam adalah wadah seluruh 

keimanan umat Islam, sementara Pancasila harus mewadahi seluruh aspek agama 

di Indonesia. Abdurrahman Wahid, dalam hal hubungan simbiotik Islam dan 

Pancasila, menulis: 
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Dalam acuan paling dasar Pancasila berfungsi mengatur hidup kita sebagai 

kolektivitas yang disebut bangsa, sedangkan agama (Islam) memberikan 

kepada kolektivitas tersebut tujuan kemasyarakatan (social purpose) ….. 

agama justru menyatukan kedua unsur mutlak kehidupan itu dalam 

kerangka etis yang paripurna ….. jelaslah dengan demikian antara agama 

(Islam) dan Pancasila terdapat hubungan yang simbiotik, yang satu tak 

dapat hidup di Indonesia tanpa yang lain. Hubungan simbiotik ini yang 

memunculkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bukannya 

sekadar hanya sebagai ideologi formal negara belaka.
42

 

 

 Abdurrahman Wahid menempatkan Pancasila sebagai “aturan permainan” 

yang menghubungkan semua agama di Indonesia dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila sudah 

seharusnya menempatkan semua agama dan semua anggota masyarakat pada 

posisi setara di depan hukum, tidak diskriminatif. Diskriminasi, oleh sebab itu, 

apa pun bentuk dan seberapa pun kualitasnya, sungguh-sungguh bertentangan 

dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan prinsip demokrasi modern. 

 Pendapat Abdurrahman ini sejalan dengan pendapat K.H. Ahmad Siddiq, 

Rais Aam NU 1984-1988, yang berpendapat adalah sebuah pemikiran yang keliru 

jika menempatkan Pancasila sebagai asas dianggap akan meminggirkan keimanan 

orang muslim. Islam yang dicantumkan sebagai asas, jelas K.H. Ahmad Siddiq, 

adalah Islam dalam arti ideologi, bukan agama, sebagaimana dilakukan zaman 

Pan Islamisme dulu. 

 K.H. Ahmad Siddiq kemudian memberikan penjelasan mengenai 

hubungan Pancasila dan Islam di Indonesia. Dalam pandangannya, lima nilai 

Pancasila yang telah digali, dipilih, serta diajarkan adalah merupakan bentuk 

kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang terdapat dalam budaya masyarakat 

Indonesia. Semua nilai yang terkandung dapat dibenarkan dan diterima oleh 

semua golongan atau kelompok dari bangsa Indonesia, baik kelompok ideologis, 

etnis, budaya maupun keagamaan. Oleh sebab itu, Pancasila merupakan 

konsensus maksimal yang merupakan kalimatun sawa baina wa bainahum, bagi 

bangsa Indonesia, dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan 
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segala kemajemukannya. Oleh sebab itu, seluruh bangsa Indonesia wajib 

melaksanakan seluruh tata nilai yang dirumuskannya itu, tanpa terkecuali. Dengan 

dasar itu, Indonesia seperti sekarang adalah bentuk final dari seluruh usaha 

penduduk Nusantara, termasuk umat Islam.
43

 

 

2. Konstruksi Sosial Komunitas Pesantren dalam Tiga Proses Dialektis 

 Teori konstruksi sosial adalah teori yang dperkenalkan oleh Peter L. 

Berger. Istilah konstruksi sosial atas realitas (social construction of reality) dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang melalui tindakan dan interaksi 

sosial dimana individu menciptakan secara terus-menerus realitas yang dialami 

dan dimiliki secara subyektif. 

 Ada tiga tahapan proses dialektik dalam teori ini yaitu eksternalisasi, 

obyektivasi, dan internalisasi untuk mengetahui konstruksi sosial komunitas 

pesantren mengenai issu-issu yang dibahas dalam penelitian ini. 

 Pertama, eksternalisasi adalah penyesuaian diri individu dengan 

lingkungan sosiokultural sebagai produk buatan manusia. Pada tahapan proses 

eksternalisasi ini, konstruksi sosial komunitas pesantren mengenai issu 

radikalisme dapat dilihat dari kurikulum pesantren serta latar belakang informan 

itu sendiri. 

 Pondok pesantren Babussalam Al-Muchtariah menerapkan kurikulum 

integral. Kurikulum integral yang dimaksud adalah suatu kurikulum yang 

berisikan uraian bidang studi yang terdiri dari kurikulum Kementrian Pendidikan 

Nasional serta kurikulum kepesantrenan Kementrian Agama yang disajikan secara 

kait-berkaitan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sebagaimana dikatakan oleh 

Ustaz Dudi Hermawan Rasyid sebagai pemimpin pondok mengenai kurikulum 

ini. 

Mengenai kurikulum di pesantren Al-Quran Babussalam Al-Muchtariah 

Selayar, kita di pesantren ini ada khusus mempelajari diniah kepesantrenan 

dan ada juga para santri yang khusus dalam tahfizul Quran atau menghafal 

Al-Quran. Secara umum, tentu kurikulum diniah atau kepesantrenan mirip 

seperti pesantren lainnya terdiri dari berbagai mata pelajaran agama seperti 
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bahasa arab, tahsin atau tajwid Al-Quran, tafsir, kemudian nahwu/shorof 

ada juga fikih, hadis, dan sejarah itu tentu kita ajarkan kepada anak-anak 

kita, para santri dengan harapan dan tujuan agar para santri alumninya 

nanti kelak mereka memiliki wawasan keilmuan yang luas sehingga tidak 

kita arahkan santri kita kepaham tertentu atau organisasi tertentu. Secara 

umum, di pesantren Babussalam Al-Muchtariah Selayar ini, meskipun dari 

para pembinanya mungkin ada yang dari Muhammadiyah tetapi, pesantren 

kita secara umum tidak mengatasnamakan organisasi Islam tertentu 

dengan harapan tadi agar para santri mengenal semuanya berbagai 

pendapat atau paham atau fikih sehingga mereka lebih luas lebih arif lebih 

bijak dalam mengomentari atau dalam menanggapi ketika terjadi 

perbedaan pendapat.
44

 

 

 Hal senada disampaikan oleh Muhammad Ilyas sebagai pembina pondok 

pesantren Babussalam mengenai kurikulum yang diterapkan di pesantren: 

Kurikulum yang kita pakai di pondok sebenarnya kita mengadopsi dua 

kurikulum kalau diformal pagi kan ada dua pembelajaran kita di sini di 

pondok. Ada pembelajaran kepesantrenan khusus dan kita juga ada 

pembelajaran umum sama seperti dengan sekolah-sekolah umum di luar. 

Jadi, kurikulum itu ada dua, kalau dipagi hari kita pakai kurikulum Diknas. 

Kurikulum sekarang itu sudah kurikulum 2013. Kalau dipembelajaran 

kepesantrenan kita mengikut ke Kementrian Agama kurikulum yang 

dikeluarkan Kementrian Agama tapi itupun juga sekarang di Kementrian 

Agama juga sudah pakai kurikulum k13 sekarang. Jadi, sebenarnya sama 

tapi alur pelaporannya saja yang beda. Kalau kepesantrenan kita berkiblat 

ke Kementrian Agama, kalau pembelajaran formal dipagi hari itu Dinas 

Pendidikan.
45

 

 

 Mengenai kurikulum diniyah atau kepesantrenan, sebagaimana dijelaskan 

oleh Syamsumardi selaku pembina pondok pesantren bahwa: 

…..bentuk pembelajarannya, itu biasanya kita lakukan waktu malam hari. 

Jadi, di Pesantren Babussalam sendiri ada pelajaran pagi. Jadi, pelajaran 

diniyah itu kita adakan pada waktu malam. Ada beberapa, pelajaran-

pelajaran yang biasa dipelajari oleh santri. Yang pertama itu, dari dasar-

dasar dulu. Dari…..kita lihat dari tingkat…..tingkat kemampuan para 

santri menerima pelajaran itu. Misalkan, kelas satu SMP, kita belajar 

bagaimana mengenalkan sholat, bagaimana mengenalkan perilaku-

perilaku yang baik, bagaimana karakter-karakter nabi. Jadi, begitu yang 

kita ajarkan, fikih-fikih ibadah. Jadi, belum masuk kepada ranah, 

bagaimana kita harus memahami kitab gundul. Jadi, belum masuk ke 
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ranah itu. Kita lebih fokus kepengenalan bagaimana cara berwudhu. 

Karena ada banyak para santri yang khususnya di kelas satu SMP, ketika 

masuk ke pesantren masih banyak yang belum tau wudhu, bahkan bacaan 

sholat belum tau. Jadi, itu yang kita fokuskan bagaimana dasarnya atau 

mengetahui dasar-dasarnya. Karena belajar agama itu, harus berdasar dulu. 

Karena ketika belajartanpa dasar atau tidak berdasar, maka yang kita 

lakukan itu tidak sesuai. Bisa jadi, kalau misalnya kita langsung kepada 

puncak keilmuan, maka hanya sekadar tau bicara, akan tetapi, tidak 

mengetahui inilah yang sesungguhnya. Jadi, salah satu kehancuran itu, 

kata para ulama orang yang selalu mengatakan bahwa “katanya”, 

“katanya”. Tapi itu yang tidak diinginkan dari kita sebagai pembina. 
46

 

 

 Pendidikan di Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten 

Kepulauan Selayar berlandaskan Al-Quran. Setiap santri diwajibkan untuk 

mempelajari Al-Quran serta mampu untuk menjabarkan dan mengamalkan Al-

Quran dalam lingkup ilmu dan pengetahuan yang dipelajari. Yang kemudian akan 

berdampak pada peningkatan aspek spiritual dan akhlakul karimah. Dari sinilah 

kemudian lahir moto pendidikan Pesantren Babussalam Al-Muchtariah yaitu 

“intelektualisme, spiritualisme, dan akhlakul karimah”.
47

 

 Tujuan dari penintegralan dua kurimulum ini sebagaimana dikemukakan 

oleh Ustaz Dudi Hermawan Rasyid adalah agar para santri yang menjadi alumni 

dari pondok ini memiliki wawasan keilmuan yang luas sehingga tidak mudah 

terhasut oleh paham-paham atau doktrin dari organisasi-organisasi tertentu. Secara 

tidak langsung, kurikulum integral yang diterapkan oleh pondok Pesantren 

Babussalam dapat membentengi para santri-santrinya dari paham-paham 

radikalisme dan bahkan paham-paham terorisme. Dari kurikulum yang diterapkan 

di pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah ini, santri dapat mengenal 

berbagai macam pendapat dari berbagai mazhab fikih sehingga santri lebih luas 

serta lebih arif dan bijaksana dalam mengomentari atau menanggapi perbedaan 

pendapat yang muncul di masyarakat. 

 Selanjutnya, untuk mengetahui proses eksternalisasi dari komunitas 

pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat kita 
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lihat dari latar belakang organisasi serta riwayat pendidikan dari para pembina 

pondok Pesantren. 

H. Nur Alim menjelaskan mengenai latar belakang keluarga. 

Saya dibesarkan dari keluarga Muhammadiyah. Karena bapak saya dari 

Muhammadiyah. Dari segi organisasi kemasyarakatan, saya tetap 

konsisten dan komitmen dengan Muhammadiyah dimana pun saya 

berada.
48

 

  

 Mengenai riwayat pendidikan H. Nur Alim menjelaskan bahwa: 

Riwayat pendidikan saya, SD Negeri tamat pada tahun 1976, SMP Negeri 

tamat 1980, SMA Negeri tamat 1983, IAIN Alauddin Ujung Pandang 

tamat 1990.
49

 

 

 Muhammad Ilyas sebagai salah satu pembina pondok Pesantren 

Babussalam menjelaskan mengenai latar belakang keluarga: 

Kalau ….. latar belakang keluarga….. istilahlanya dari latar belakang 

keagamaan memang, tetapi lambat laun kita istilahnya terlibat oleh secara 

tidak langsung kita terlibat di paham-paham kemuhammadiah begitu. 

Itupun, tidak terlalu fokus ke sana kita ikuti sekarangkan kita sudah tinggal 

di pondok ….. paham-paham itu kita tidak mengambil alih tapi kita pakai 

istilahnya lintas mazhab.
50

 

 

 Sementara mengenai riwayat pendidikan, Muhammad Ilyas menjelaskan 

bahwa: 

Riwayat pendidikan saya bukan dari pesantren tapi dari sekolah umum. 

Tetapi, bergabung di sini sudah sejak hampir sudah masuk 12 tahun ….. di 

SMA saya lanjut S1. Saya kira begitu kalau riwayat pendidikan saya.
51

 

 

 Dudi Hermawan Rasyid menjelaskan mengenai latar belakang keluarga: 

…..kaitannya dengan pertanyaan pertama ini mengenai latar belakang 

keluarga saya sendiri…..tentu secara pendidikan saya….pendidikan di 

Muhammadiyah. Kemudian setelah menikah, istri saya itu adalah dari 

keluarga NU dan dalam diri kami….masalah organisasi ini Alhamdulillah 
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tidak menjadi masalah bahkan sangat terbuka, saling menghargai satu 

sama lain.
52

 

 

 Selanjutnya mengenai riwayat pendidikan, Dudi Hermawan Rasyid 

menjelaskan bahwa: 

Mengenai pendidikan saya. Pertama, saya sekolah SD di SDN Cipuria 3 

dekat dengan domisili tempat tinggal saya di Bandung Jawa Barat. Kedua, 

lanjut saya di MTs Babussalam Bandung. Setelah lulus, lanjut juga di 

Madrasah Aliyah Babussalam di Pondok Pesantren Babussalam Bandung. 

Alhamdulillah, setelah…..mendapatkan beberapa prestasi, setelah selesai 

di Madrasah Aliyah di Babussalam Bandung, saya lanjut….dipendidikan 

tinggi tempatnya di International University of Africa di Sudan dan 

Alhamdulillah lulus pada tahun 2002. Setelah itu, kemudian kembali ke 

Bandung dan dua tahun selama berada di Selayar, lanjut ke Selayar untuk 

mengabdi membina pondok pesantren Babussalam cabang Selayar dan 

Alhamdulillah ditahun 2011 setelah berangkat menjadi seorang guru PNS, 

saya lanjut pendidikan untuk akta empat di UNPAR, Universitas Pare-Pare 

Muhammadiyah…..Alhamdulillah sekarang sedang membuat juga tesis 

untuk penyelesaian S2 di UIN Alauddin jurusan pendidikan Agama Islam 

dengan insyah Allah dibulan sembilan wisuda.
53

 

 

 Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa bahwa para informan yang 

menjadi bagian dari komunitas Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten 

Kepulauan Selayar berasal dari lingkungan keluarga dengan latar belakang 

keagamaan terkhusus dari kultur keagamaan Muhammadiyah. Seperti kita ketahui 

bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu ormas keagamaan terbesar di 

Indonesia yang mengusung moderasi beragama serta melawan dan mencegah 

munculnya paham-paham radikalisme. Selain itu, mengenai riwayat pendidikan 

para informan dapat dilihat bahwa para informan mengenyam pendidikan di 

institusi yang mengusung moderasi beragama serta berkomitmen untuk mencegah 

paham-paham radikalisme salah satunya institusi keagamaan di mana para 

informan menempuh pendidikannya ialah IAIN Alauddin Makassar yang 

kemudian menjadi UIN Alauddin Makassar. 
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 Kedua, objektivasi adalah proses interaksi sosial di dalam dunia 

intersubjektif yang kemudian dilembagakan atau mengalami yang namanya proses 

institusionalisasi. Dalam proses ini, individu memosisikan suatu fenomena yang 

berada di luar diri manusia sehingga fenomena tersebut seakan-akan menjadi hal 

yang sifatnya objektif. Sebagai proses interaksi diri dengan dunia sosiokultural, 

maka objektivasi adalah suatu proses penyadaran akan posisi individu ditengah 

interaksinya dengan lingkungan sosialnya. Pada tahap ini, akan dijelaskan 

mengenai bentuk atau mekanisme kontrol pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah terhadap para santri dari hal-hal atau pengaruh buruk di luar pondok 

pesantren. 

 Muhammad Ilyas menjelaskan mengenai persoalan ini bahwa: 

…..kalau mengontrol masalah pengaruh-pengaruh dari luar, baik itu yang 

sifatnya positif maupun negatif itu, kita selalu merujuk kepada aturan kita. 

Kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, setiap kali kita menerima 

itu baik itu dari segi tenaga pengajar, pendidik, atau pembina yang 

berhubungan langsung dengan pembelajaran di pondok pesantren itu 

selalu kita….istilahnya kita tanya dan kita konfirmasi langsung dengan 

yang bersangkutan paham-paham yang mereka anut. Kalau, tidak sesuai 

dengan paham kita….istilahnya mereka memiliki paham-paham tertentu, 

kita tidak terima dan kegiatan-kegiatan lain juga yang berhubungan 

dengan kepesantrenan kita…..istilahnya kita tahan kalau memang ada 

kegiatan-kegiatan lain yang mau diikuti oleh santri…..apalagi kegiatan 

luar kita tidak izinkan santri mengikuti kegiatan luar yang sifatnya 

menjurus kepada paham-paham tertentu, kecuali ekstrakurikuler yang 

sifatnya umum.
54

 

 

Sementara Ustaz Dudi Hermawan Rasyid menjelaskan bahwa: 

Jadi memang, para santri…..itu wajib mondok di dalam pesantren dan 

tidak boleh keluar dari pondok tanpa seizin, sepengetahuan para 

pembina…..itupun tentu mereka boleh izin keluar pondok dalam…..atau 

karena ada alasan-alasan tertentu yang kita anggap hal tersebut kita 

izinkan…..tetapi tentu dibatasi waktu ataupun hari-harinya, misalnya 

karena sakit dan lain-lain. Adapun tentu mengenai….kalau kita ketahui 

misalnya, keutamaan pembelajaran di pondok itu sebenarnya sangat luar 

biasa bagi peserta didik atau para santri, terutama dalam menerapkan 

karakter-karakter yang positif disamping juga dari segi keilmuan atau 

wawasan keagamaan. Kemudian dari pada itu adalah untuk juga…..agar 
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para santri dengan situasi kondisi mereka berada dalam pondok yang tentu 

tidak sama dengan di luar. Sehingga, mereka bisa terjaga dari pengaruh-

pengaruh lingkungan atau teman-temannya yang ada di luar atau di 

kampungnya mereka masing-masing. Sehingga, anak ini atau para santri 

ini memiliki pemahaman dan pengamalan dan pengalaman yang baru dan 

itulah hal yang positif yang tentunya didapat oleh para santri. Sangat jauh 

berbeda dengan mereka yang belajar di sekolah umum atau di luar yang 

setiap harinya bolak-balik ke rumah. Untuk mengontrol bagaimana agar 

mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk di luar, maka ketika 

khususnya di liburan-liburan semester ataupun kenaikan kelas biasanya 

atau dibulan puasa, kami berikan tugas kepada para santri dan tentu 

kerjasama dengan kedua orangtuanya atau walinya, agar mereka juga 

sama-sama mengontrol apa yang dilakukan oleh anak didiknya atau anak-

anak mereka ketika berada di dalam rumahnya. Jadi, kita tetap 

mengadakan…..sinergisitas atau kerjasama yang baik. Kita dengan 

membentuk atau membuat wa group orangtua santri diharapkan agar para 

pembina atau para wali-wali santri, mereka mengetahui apa yang 

dilakukan oleh para santrinya di luar sana. Sehingga, tetap masih dalam 

kontrol para pembina dan kerjasama dengan orangtuanya masing-

masing.
55

 

 

 Hasil wawancara di atas mengenai mekanisme kontrol pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap santri dari 

pengaruh-pengaruh buruk di luar pondok menunjukkan bahwa komunitas 

Pesantren Babussalam sangat ketat dalam mengontrol bukan hanya para santrinya 

bahkan juga para pengajar ataupun pembinanya. Dari hasil wawancara di atas 

bahwa untuk membendung pengaruh-pengaruh buruk tersebut memiliki rujukan 

yaitu Al-Quran dan Sunah. Apabila, dari segi tenaga pendidik yang berhubungan 

langsung dengan pembelajaran di pondok pesantren memiliki paham-paham yang 

tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, maka tenaga pendidik itu tidak 

akan diterima di pondok.  

 Mekanisme kontrol para santri dari pengaruh-pengaruh buruk tersebut, 

pesantren memiliki mekanisme kontrol yaitu dengan pemberian-pemberian tugas 

kepada para santri, ketika santri berada di luar pondok misalnya liburan semester. 

Selain pemberian tugas kepada para santri, pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah bekerjasama dengan para orangtua ataupun wali santri untuk 
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mengontrol para anak-anaknya. Penggunaan teknologi informasi dengan 

dibuatnya wa group dengan orangtua atau wali santri, diharapkan supaya para 

pembina dapat mengontrol para santri setiap saat. 

 Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar 

dalam mengontrol para santri dari pengaruh-pengaruh buruk dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan issu radikalisme memiliki mekanisme kontrol yang selektif 

terutama dalam merekrut tenaga-tenaga pendidik di pondok pesantren serta 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para santri itu. 

 Ketiga, internalisasi. Internalisasi adalah bagaimana individu 

mengidentifikasi dirinya ditengah lembaga-lembaga sosial yang mana individu 

tersebut menjadi bagian atau anggotanya. Dalam tahap ini, para santri diharapkan 

dapat berkontribusi di dalam masyarakatnya. Mengenai hal ini, Uztaz Muhammad 

Ilyas sebagai pembina pondok memiliki harapan terhadap para santri yang nati 

terjun kemasyarakat. 

…..harapan kita sebenarnya yang paling kita betul-betul berharap kepada 

para alumni adalah santri itu memang betul-betul menjadi contoh teladan 

yang baik dimasyarakat. Istilahnya bisa menjadi kebanggaan orangtualah 

paling tidak setelah selesai dari pesantren dan ada beberapa yang memang 

kita wajibkan kepada anak-anak itu setelah mereka keluar kita wajibkan 

mereka ada hafalan Al-Quran minimal 2-3 juz dalam tiga tahun itu dan 

pembinaan-pembinaan keagamaan lain seperti, mereka itu bisa 

mengabdikan diri di masyarakat paling tidak bisa menjadi imam masjid, 

bisa menjadi penceramah khatib disetiap hari jumat itu yang paling 

mendasar yang sebetulnya memang kita terapkan disetiap akhir tahun itu 

kita seleksi memang santri menjadi syarat untuk kelulusan santri di 

pesantren itu untuk mendapatkan ijazah. Mereka harus hafal 2-3 juz dan 

mereka itu, santri laki-laki paling tidak bisa jadi imamlah setelah keluar 

dari pondok pesantren.
56

 

 

 Dudi Hermawan Rasyid mengatakan bahwa: 

Kaitannya dengan harapan Pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah 

tentu saya kira samalah dengan harapan kepada orangtua atau wali 

santri…..besar harapan kami para santri ini ketika lulus dari pondok, 

mereka bisa kembali ke masyarakat dan tentunya untuk melaksanakan 

tugas dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan bahkan mereka bisa berperan 

terutama dalam bidang pembangunan keagamaan. Dan sering saya 
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sampaikan kepada para santri bahwa belajar di pondok itu memiliki 

kelebihan yang sangat luar biasa. Apapun profesi kita mau menjadi guru, 

mau menjadi dokter, mau jadi polisi, tentara, dan sebagainya. Kalau kita 

memiliki, pemahaman agama yang luas atau alumni dari pondok pasti 

itulah yang menjadi nilai plus, nilai lebih yang luar biasa yang tidak 

dimiliki oleh profesi-profesi lainnya yang tidak punya latar belakang 

pendidikan keagamaan atau di pesantren. Jadi, insyahallah satu harapan 

kami, mereka kembali kemasyarakat, mereka bisa berbaur dengan 

masyarakat dan bahkan bisa merubah kondisi masyarakatnya yang 

tentunya mereka sangat kurang….dari segi pengamalan agamanya, 

sehingga dengan keberadaan mereka, alumni pondok ini, Alhamdulillah 

besar harapan kami tentu mereka bisa menjadikan contoh teladan yang 

baik di masyarakat dan bahkan bisa mengajar atau berdakwah agar 

masyarakat, kaum muslimin di tempatnya merekam masing-masing atau di 

kampung mereka masing-masing untuk melaksanakan ajaran agama Islam 

dengan baik dan tentu dengan tadi, menanamkan nilai-nilai toleransi, 

tasamuh, saling menghormati menghargai, jikalau ada perbedaan-

perbedaan…..atau khilafiyah sehingga mereka bisa diterima disemua 

kalangan dimasyarakat.
57

 

 

 Pada tahap ini, individu (para santri) komunitas Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengidentifikasikan dirinya 

dalam masyarakat yang mereka menjadi bagian atau mereka menjadi anggota 

masyarakat, dapat dilihat dari harapan para pembina ataupun pemimpin pondok, 

agar para santri dapat menjalankan tugas-tugas dakwah amar ma’ruf nahi munkar 

serta mereka dapat berperan dalam bidang pembangunan keagamaan yang mana 

para santri sudah diberikan pembekalan-pembekalan berupa kegiatan-kegiatan 

keagamaan di pondok pesantren. Serta mereka bisa menjadi contoh teladan yang 

baik serta dapat mengajar dan mendakwakan ajaran agama Islam yang baik di 

masyarakat. 

 

C. Metode Pembelajaran Komunitas Pesantren Babussalam Al-Muchtariah 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

 Berbicara tentang metode sangat di butuhkan dalam upaya untuk 

melakukan sebuah tindakan lebih-lebih pada dunia ilmiah. Dalam dunia akademis 

ada upaya ilmiah yang disebut metode, yaitu cara kerja untuk memahami objek 
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sasaran ilmu yang sedang di kaji objek yang dimaksud adalah objek material dari 

ilmu pengetahuan. Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui 

dan memahami terhadap segala sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah 

sistematis, serta komprehensif.
58

 

 Metode merupakan salah satu komponen pendidikan (Islam) yang dapat 

menciptakan aktivitas pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan 

pendidikan dapat tercapai apabila metode yang digunakan betul-betul tepat.
59

 

Metode dapat berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu 

tujuan. Dalam bahasa Arab, untuk menyebutkan metode digunakan istilah 

Thariqah atau Uslub, yang menurut al Jurjani berarti segala sesuatu yang 

memungkinkan untuk sampai dengan benar kepada tujuan yang diharapkan.
60

 

 Metode pembelajaran adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas 

mengenai bagaimana teknik atau cara-cara yang perlu ditempuh dan digunakan 

untuk menyampaikan materi serta bahan ajar kepada objeknya yaitu para santri.
61

 

 Selanjutnya dalam rangkaian sistem pengajaran, metode menempati urutan 

sesudah materi. Penyampaian materi tidak akan signifikan tanpa melibatkan 

metode. Metode selalu mengikuti materi, dalam arti mengadaptasikan dengan 

bentuk dan coraknya, sehingga metode mengalami transformasi bila materi yang 

sama dipakai metode yang berbeda-beda. Sebagai lembaga Pendidikan Islam yang 

berpengalaman, Pesantren telah mengalami pergeseran dan perubahan baik terkait 

dengan institusi maupun kurikulum karena pesantren berada di tengah-tengah 

masyarakat.
62

 

 Hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai metode pembelajaran 

yang diterapkan di pondok hampir sama dengan metode pembelajaran yang 

diterapkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya. 
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 Hal ini diperjelas dari hasil wawancara dengan Ustaz Dudi Hermawan 

Rasyid mengenai metode pembelajaran yang diterapkan di pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah, bahwa: 

Mengenai metode pembelajaran di pesantren kami adalah sistem 

klasifikasi. Artinya, santri kita…..mereka belajar di kelaskan sesuai 

dengan…..tingkat pendidikan mereka sendiri. Ada tingkat SMP dan 

tingkat SMA. Jadi, kita ada sistemnya ada kelas 1 itu untuk kelas SMP 

kelas 1 kelas 2, kelas 3 SMP. Kemudian, kelas 4 adalah kelas 1 SMA, 

kelas 5 adalah kelas 2 SMA, dan kelas 6 adalah kelas 3 SMA. Kemudian, 

metode yang kita ajarkan tentu seperti biasa tatap muka dan santri tentu 

diharapkan untuk mengikuti pembelajaran disampaikan oleh ustaznya. 

Apakah mereka ada yang menghafal atau menulis materi-materi yang telah 

disiapkan dan bahkan kita juga siapkan ada kitab-kitab yang sengaja untuk 

mereka pelajari agar mudah melaksanakan pembelajaran. 
63

 

 

 Hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa metode pembelajaran 

yang diterapkan di pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten 

Kepulauan Selayar adalah dengan menggunakan metode klasifikasi dan metode 

hafalan atau tahfiz. 

 Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa metode 

pembelajaran, antara lain: sorogan, bandongan atau wetonan, halaqoh, metode 

hafalan /tahfiz, metode muazakaroh/bathsul masa’il.
64

 

1. Metode Sorogan yaitu murid secara perorangan dengan guru atau 

dikenal juga dengan metode individual. Metode ini merupakan bagian 

yang paling sulit dari keseluruhan metode pendidikan Islam 

tradisional, sebab sistem ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan 

dan disiplin pribadi santri, meski demikian sisstem ini merupakan 

sistem yang paling efektif agara santri memiliki kemampuan 

menguasai pelajaran dengan sangat efektif, karena dalam system 

sorogan ini dilakukan santri secara individu da nada kesempatan 

langsung bertanya pada Kyai/Ustadz jika ada permasalahan atau 

kesulitan yang dihadapi.
65
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2. Metode bandongan atau seringkali juga disebut sistem weton. Dalam 

sistem ini sekelompok murid 5 sampai 500 santri mendengarkan 

seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan dan 

seringkali mengulas buku-buku Islam dan bahasa Arab. Setiap murid 

memperhatikan bukunnya sendiri dan membuat catatancatatan tentang 

kata-kata atau buah pikiran yang sulit` kelompok kelas dari sistem 

bandongan ini disebut halaqoh yang arti bahasannya lingkaran murid, 

atau sekelompok siswa yang belajar dibawah bimbingan seorang guru. 

Dalam pesantren kadang-kadang diberikan juga sistem sorogan tetapi 

hanya diberikan kepada santri-santri baru yang masih memerlukan 

bimbingan secara individu.
66

 

3. Metode halaqoh adalah merupakam kelompok kelas dari sistem 

weton/bandongan. Halaqoh yang berarti lingkaran murid atau 

lingkaran belajar santri.
67

 Pelaksanaan metode ini, bebrapa orang santri 

dengan jumlah tertentu membentuk halaqoh yang dipimpin langsung 

oleh seorang kyai atau ustadz atau santri senior untuk menmbahas dan 

mengkaji suatu peroalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam 

pelaksanaannya para santri dengan bebas mengajukan petanyaan-

pertanyaan ataupun pendapatnya. Dengan demikian, halaqoh juga 

memiliki makna diskusi untuk memahami isi kitab bukan untuk 

mempertanyakan kemungkinan benar salahnya yang diajarkan kitab. 

Metode ini lebih menitikberatkan kepada kemampuan perseorangan 

dalam menganalisis dan memecahkan suatu persoalan dengan 

argument logika yang mengacu pada kitab-kitab tertentu.
68

 

4. Metode Tahfiz atau hafalan adalah metode yang diterapkan di 

pesantren-pesantren, umumnya dipakai untuk menghafal kitab-kitab 

tertentu atau juga sering dipakai untuk menghafal al-Qur‟an baik surat 

pendek atau secara keseluruhan. Metode hafalan ini juga diharuskan 
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kepada santri dalam membaca teks-teks bahasa Arab secara individual 

dan biasanya digunakan untuk teks saja (nadhom) seperti Aqidah al 

Awam (Aqidah), Awamil, Imrithi, Alfiyah (Nahwu), dan Hidayat al 

Shibyan (Tajwid).
69

 

5. Metode muazakaroh atau bathsul masa’il adalah metode pertemuan 

ilmiah, yang membahas masalah diniyah, ibadah, akidah, dan masalah 

agama pada umumnya. Metode ini digunakan dalam dua tingkatan, 

pertama diselenggarakan oleh sesama santri untuk membahas suatu 

masalah agar terlatih untuk memecahkan masalah dengan 

menggunakan rujukan kitab-kitab yang tersedia. Kedua, mudzakarah 

yang dipimpin kyai, dimana hasil muzakarah santri diajukan untuk 

dibahas dan dinilai seperti dalam seminar, biasanya dalam muzakarah 

ini berlangsung Tanya jawab dengan menggunakan bahasa Arab. 

Kelompok Muzakarah diikuti oleh santri senior dan memiliki 

penguasaan kitab yang cukup memadai karena mereka harus 

mempelajari sendiri kitab-kitab yang ditetapkan kyai.
70

 

 Selain metode pembelajaran dengan sistem klasifikasi dan metode hafalan, 

Pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar 

menerapkan juga metode pembelajaran berbasis pendidikan karakter. 

 Metode pembelajaran berbasis pendidikan karakter merupakan hal yang 

sangat penting untuk ditanamkan kepada generasi muda dimana orang tua, 

pendidik institusi agama, organisasi kepemudaan dan lainnya memiliki tanggung 

jawab yang besar untuk membangun karakter nilai, dan moral pada generasi 

muda. Pendidikan karakter bukanlah tanggung jawab segelintir orang atau 

lembaga tertentu saja, namun pelaksanaan pendidikan karakter harus didukung 

oleh semua kalangan, sehingga dapat tercapai tujuan yang diterapkan. 

 Metode pendidikan karakter dapat diartikan sebagai suatu konsep atau 

objek yang digunakan untuk mempersentasikan sesuatu hal yang nyata. 
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Pelaksanaan pembelajaran berbasis pendidikan karakter dapat menggunakan 

pendekatan holistik atau menyeluruh, artinya seluruh warga pesantren mulai dari 

pendidik, karyawan maupun para santri terlibat dan bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan pendidikan karakter. Hal terpenting di sini adalah bahwa 

pengembangan karakter harus terintegrasi ke dalam setiap aspek kehidupan 

pondok pesantren. 

 Pesantren selama ini menjadi komunitas yang peduli terhadap pendidikan 

karakter dan seluruh warga pesantren menjadi komunitas belajar dari komunitas 

moral yang merasa saling mempunyai tanggung jawab akan berlangsungnya 

pendidikan karakter. 

 Memungkinkan bahwa mengharuskan, para santri untuk melakukan 

tindakan bermoral. Implementasi pendidikan karakter yang membutuhkan 

kepemimpinan moral telah terwakili oleh kiai sebagai pengasuh atau pimpinan 

pesantren, dan antara pesantren, orang tua dan masyarakat telah terjalin kohesi 

spiritual dan rasa memiliki, sehingga saling bahu-membahu kapasitasnya masing-

masing dalam upaya pembangunan karakter. Selain itu, di dalam pendidikan 

karakter, lingkungan belajar memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam 

mengembangkan dan membentuk pribadi peserta didik secara optimal. 

 Salah satu bentuk implementasi pembelajaran pendidikan karakter adalah 

dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler pada dasarnya 

adalah suatu lingkungan organisasi yang dapat mempengaruhi para siswa untuk 

melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Keikutsertaan siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler sesungguhnya akan memberikan sumbangan yang berarti 

bagi siswa untuk mengembangkan minat baru, menanamkan tanggung jawab 

sebagai warga negara melalui pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan 

kerja sama serta terbiasa dengan kegiatan-kegiatan mandiri.
71

  

 Peneliti berpendapat bahwa kegiatan ekstrakurikuler seringkali menjadi 

simbol suatu lembaga pendidikan, banyak lembaga pendidikan itu sendiri dalam 

bidang kegiatan ekstrakurikuler. 
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 Hasil pengamatan oleh peneliti ketika pelaksanaan Hari Santri tahun 2020 

para santri Pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan 

Selayar, setelah pelaksanaan upacara menampilkan kegiatan ekstrakurikuler yaitu 

drum band dan pencak silat. 

 Selain itu, metode pembelajaran berbasis pendidikan karakter yang 

diterapkan di Pondok Pesantren Babussalam dari pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu penerapan akhlak. Penerapak akhlak yang peneliti maksud ialah 

budaya hormat. Dari pengamatan tersebut, para santri betul-betul diarahkan agar 

mereka menghormati ustadz-ustadzahnya serta sesama santri, hal ini tercermin 

dari etika mencium tangan ustadz dan ustadzah sehingga berkesan bahwa para 

guru merupakan sumber ilmu. 

 Mengenai hal tersebut, Uztadz Muhammad Ilyas menjelaskan mengenai 

metode pembelajaran di pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten 

Kepulauan Selayar bahwa: 

Metode pembelajaran yang kita terapkan, selain melalui kegiatan-kegiatan 

formal ada juga kegiatan ekstrakurikulernya anak-anak…..pembelajaran-

pembelajaran seperti dalam hal berbahasa, dalam hal juga penerapan 

akhlak. Mereka terkadang itu, kita ajar untuk bagaimana berinteraksi 

dengan sesama santri sendiri, apalagi berinteraksi dengan guru-guru atau 

orang tua yang terkadang berkunjung ke pesantren.
72

 

 

 Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa salah satu metode 

pembelajaran yang diterapkan di pondok Pesantren Babussalam adalah metode 

pembelajaran berbasis nilai-nilai pendidikan karakter dan metode dengan sistem 

klasifikasi serta metode pembelajaran tahfiz/hafalan.  

 

D. Perilaku dari Hasil Konstruksi Sosial Komunitas Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai Issu Radikalisme 

 Mengenai perilaku dari hasil konstruksi sosial komunitas Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai issu 

radikalisme dapat dilihat dari kitab-kitab pembelajaran keagamaan yang diajarkan 
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karena para kelompok-kelompok radikal dalam melakukan tindakan kekerasan 

didasarkan dari kitab-kitab yang dipelajari selama ini. Selain itu, kita akan melihat 

nilai-nilai karakter apa saja yang diterapkan di pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtarian Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 Perilaku adalah seperangkat tindakan atau perbuatan seseorang dalam 

melakukan respon terhadap sesuatu yang kemudian dijadikan suatu kebiasaan 

disebabkan karena adanya suatu nilai yang diyakini. Perilaku manusia pada 

dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu pengetahuan (kongnitif), sikap (afektif), 

serta keterampilan (psikomotorik). Dalam hal ini, setiap perbuatan seseorang 

dalam merespon sesuatu harus terkonseptualisasi dari ketiga hal tersebut. 

 Mengenai kitab-kitab keagamaan yang dipelajari di pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar, komunitas pesantren 

menjelaskan bahwa: 

Yang dipelajari itu ada kitab bulugul maram, safinatun najah….. yang 

umum itu kitab yang dipelajari.
73

 

 

 Diperjelas lagi oleh ustadz Dudi Hermawan Rasyid, Lc. mengenai kitab-

kitab yang dipelajari di pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten 

Kepulauan Selayar: 

Kaitannya dengan kitab-kitab yang kita ajarkan kepada para santri yang 

merupakan ciri khas pesantren itu tentu adanya pembelajaran kitab-kitab 

kuning…..walaupun tentu dibeberapa pesantren modern khususnya, 

mereka lebih memperdalam dari segi kajian bahasa arab dan tafsir dan 

seterusnya. Kitab-kitab yang kita ajarkan di Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar ini ada kitab ta‟lim al-

muta‟allim, ada juga kitab fathul muin, kemudian ada hadis arbain, 

bulugul maram, kemudian ada juga matan ajurumiyah dari segi nahwunya, 

dan…..ada juga kitab tafsir yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita 

lebih kepada…..pemahaman tafsir ditafsir juz 30, kadang kita juga ambil 

dalam kitab tafsir Jalalain…..dan tafsir sofwatut tafasir sebagai bahan 

rujukan dari kitab tafsir yang kita ajarkan. 
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 Hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kitab-kitab keagamaan 

yang dipelajari di pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten 

Kepulauan Selayar adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan atau membahas 

mengenai persoalan fikih ibadah, persoalan akhlak, etika menuntut ilmu, nahwu 

shoraf. Jadi, tidak ditemukan kitab-kitab yang mengajarkan kepada kekerasan 

seperti misalnya kitab Ma’alim fi al Thariq karya Sayyid Qutub, Al Wala’ wa al 

Barra’ yang disusun oleh pimpinan al Qaeda Dr. Aiman al Zawahiri, atau Masail 

min Fiqh al Jihad ditulis oleh Abu Abdullah al Muhajir dari Mesir. 

 Mengenai kitab-kitab yang diajarkan di pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar akan diuraikan secara singkat berikut 

ini: 

1. Kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah kitab yang disusun 

oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (773 H-852 H). Kitab ini 

adalah kitab yang berisi mengenai kitab hadis tematik yang memuat 

hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambilan hukum fikih oleh para 

fukahah. Kitab ini juga menjadi rujukan yang utama khususnya bagi 

para fukahah dari mazhab Syafi‟i. 

2. Kitab Safinatun Najah. Kitab ini membahas mengenai pedoman dasar-

dasar ilmu fikih menurut mazhab Syafi‟i. 

3. Kitab Ta‟lim al-Muta‟allim Thariq at-Ta‟allum. Kitab ini membahas 

mengenai tuntunan dalam menuntut ilmu. Kitab ini dikarang oleh 

Burhanuddin Ibrahim al-Zarnuji al-Hanafi. 

4. Kitab Fathul Mu‟in. Kitab ini ditulis oleh Ahmad Zainuddin Alfannani 

yang membahas mengenai fikih yang didalamnya mencakup mengenai 

persoalan taharah hingga jinayat atau pidana. 

5. Hadis Arbain. Hadis Arbain merupakan empat puluh dua hadis-hadis 

pilihan yang ditulis atau disusun oleh Imam Nawawi. 

6. Kitab Matan al-Ajurumiyah. Kitab ini merupakan kitab dasar 

gramatika Arab atau disebut juga dengan ilmu nahwu. Kitab ini ditulis 

oleh Abu „Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud ash-

Shanhaji. 
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 Persoalan selanjutnya yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah nilai-

nilai karakter yang diterapkan oleh pondok Pesantren Babussalam dalam 

mencegah terjadinya atau munculnya paham-paham radikal. Nilai karakter adalah 

suatu sifat atau sesuatu yang dianggap berguna dan penting dalam kehidupan 

manusia itu sendiri. Nilai karakter dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk 

dalam bersikap maupun berperilaku. 

 Mengenai nilai-nilai karakter yang diterapkan di pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar, uztadz Muhammad 

Ilyas mengatakan bahwa: 

Kalau nilai-nilai karakter…..di pondok pesantren itu dalam segi berakhlak, 

kita dipelajaran pagi dan diniyah juga kita sudah dalami. Ada 

pembelajaran tertentu yang memang menjurus kepada pembinaan karakter 

dan akhlak. Seperti ada pembelajaran akidah akhlak dan lain-lain. Selain 

itu juga, pembinaan karakter kita upayakan diduapuluh empat jam itu, kita 

berikan contoh terutama dari segi pembinaan itu sendiri, mulai dari guru-

gurunya, pembinanya wajib mengikuti tata aturan yang ada di dalam 

pondok pesantren selama mereka mengabdi di sini. Jadi, untuk 

memberikan contoh dari segi pembelajaran juga dari pembelajaran formal 

maupun diniyah.
75

 

 

 Syamsumardi mengatakan bahwa: 

Jadi pada prinsipnya, kita setiap manusia diajarkan untuk saling 

menghargai karena Rasulullah saw saja menyampaikan dalam hadistnya. 

“Orang yang mampu menjaga dirinya adalah orang yang senantiasa 

menjaga lisannya dan menjaga perbuatannya”. Perihal lisan dan perbuatan 

termasuk dari pada bagian dari nilai-nilai karakter itu sendiri. Makanya 

kita sampaikan atau sering kita sampaikan pada santri-santri khususnya di 

Pesantren Babussalam bahwa kita harus benar-benar mengutamakan 

kedisiplinan, mengutamakan adab kepada orang lain. Karena bagimanapun 

kita berilmu, setinggi apapun ilmu yang kita miliki tapi kita tidak 

berakhlak atau tidak berkarakter, maka ilmu yang kita dapatkan yang kita 

miliki tidak ada manfaatnya. Kita akan dipandang orang lain bahwa kita 

percuma berilmu karena tidak memiliki karakter. Di mana-mana 

diutamakan adalah akhlak. Itu yang selalu kita sampaikan kepada para 

santri. Untuk pengaplikasiannya kepada santri, kita terlebih dahulu selalu 

membuat atau memberikan contoh dari pembinanya itu sendiri. Salah satu 

contohnya, biasa kalau kita bertemu dengan sesama pembina, kita selalu 

mengeluarkan intonasi-intonasi yang sopan, berbicara kepada sesama 
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pembina saling menghargai mengucapkan salam. Itu yang selalu kita 

terapkan atau selalu kita lakukan di pondok Pesantren Babussalam, 

sehingga itu sering dilihat oleh santri. Secara tidak langsung santri pun 

bisa mengikuti atau bisa meniru dari apa yang kita lakukan.
76

 

 

 Ustadz Dudi Hermawan Rasyid mengatakan bahwa: 

Nilai-nilai karakter yang kita terapkan kepada para santri di pondok kami 

adalah pertama, adalah karakter kedisiplinan. Jadi, kita harapkan semua 

santri dengan…..berbagai macam aturan yang ada yang diharapkan santri 

betul-betul mereka disiplin. Mulai dari mereka bangun tidur sampai tidur 

kembali. Itu semua jelas ada aturan-aturan yang berlaku di pondok dan 

inilah yang kita terapkan pada santri agar mereka berkarakter disiplin. 

Kemudia yang kedua, adalah kejujuran. Jadi, kita…..terapkan kepada para 

santri agar mereka memiliki betul-betul kejujuran dan itu tentu adalah 

modal yang sangat luar biasa yang akan mendorong kita bisa berbuat baik. 

Kita…..menjadi orang hebat, orang yang sukses karena berawal dari 

kejujuran. Walaupun, tentu ini bukan hal yang mudah, tetapi kita terus 

mendorong motivasi agar para santri senantiasa memiliki kejujuran. Yang 

ketiga, adalah tasamuh atau toleransi atau saling menghargai atau saling 

menghormati. Artinya adalah kita ajarkan kepada para santri, ketika 

melihat sesuatu yang berbeda atau khilafiah atau kaitannya dengan 

masalah fikih, kita harus senantiasa tasamuh artinya menghargai 

perbedaan-perbedaan tersebut selama tidak berkaitan dengan masalah 

akidah. Kalau hanya masalah furuiyah masalah fikih itu saya kira biasa 

terjadi perbedaan-perbedaan dan kita ajarkan kepada para santri. Yang 

keempat, adalah kepedulian sosial. Artinya kita ajarkan kepada para santri 

agar memiliki tenggang rasa, empati yang tinggi, sehingga tidak hanya 

mementingkan diri mereka sendiri, tetapi juga mementingkan orang lain.
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 Hasil wawancara di atas, mengenai nilai-nilai karakter yang diterapkan di 

pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar 

menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter yang diterapkan adalah kedisiplinan, 

kejujuran, tasamuh atau toleransi, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai karakter 

tersebut merupakan modal para santri atau menjadi benteng menangkal paham-

paham radikal. Seperti kita ketahui, salah satu nilai-nilai karakter yang diterapkan 

adalah tasamuh atau toleransi. Di mana para santri diajarkan dalam hal melihat 

atau merespon sesuatu atau persoalan yang berbeda atau khilafiyah dalam 
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persoalan fikih agar saling tasamuh atau saling menghargai perbedaan. Berbeda 

dengan kelompok-kelompok radikal yang tidak mengenal istilah tasamuh. Mereka 

berpandangan bahwa pendapat mereka yang benar selain dari pendapat mereka 

adalah salah. 

 Sebagai warga negara, kita diwajibkan untuk mencintai tanah air yang kita 

pijak yaitu Indonesia. Salah satu bentuk mencintai negara ini adalah hormat 

kepada bendera sebagai simbol suatu negara. 

 Mengenai sikap hormat kepada bendera merah putih, berdasarkan 

pengamatan peneliti ketika ikut dalam pelaksanaan upacara Hari Santri pada 

tanggal 22 Oktober 2020 bahwa ada beberapa santri yang tidak hormat kepada 

bendera merah putih. Ketika peneliti melakukan wawancara kepada para santri 

pada tanggal 20 Mei 2021 mengenai persoalan di atas, para santri menjawab 

bahwa mereka (para santri) yang tidak hormat ke bendera itu sedang lupa atau 

hanya malas saja hormat ke bendera. Selain itu, peneliti juga menanyakan apakah 

ada doktrin/pemahaman dari para pembina atau ustadz yang tidak membolehkan 

atau melarang santri untuk hormat kepada bendera dikarenakan hal tersebut 

sebagai salah satu bentu kemusrikan? Para santri yang menjadi informan peneliti 

menjawab bahwa tidak ada ajaran atau pemahaman dari para ustadz maupun dari 

pembina di pondok ini yang mengajarkan kepada kami untuk tidak hormat kepada 

bendera merah putih dan meghormati bendera bukan suatu perbuatan yang 

musyrik. 

 Hal tersebut menunjukkan bahwa komunitas pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar menganggap bahwa hormat kepada 

bendera merah putih merupakan hal yang tidak terlarang dalam agama atau dalam 

hal ini merupakan bukan perbuatan musyrik. Para pembina maupun ustadz tidak 

mengajarkan atau memberikan pemahaman kepada para santrinya untuk tidak 

hormat kepada bendera. 

 Mengenai perihal penghormatan pada bendera dan simbol kenegaraan 

lainnya tidak bisa dianggap sebagai bentuk penyembahan kepada makhluk-Nya. 

Karena penghormatan kepada bendera atau simbol kenegaraan lainnya merupakan 

bentuk ungkapan rasa cinta dan ungkapan semangat menjaga tanah air. 
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 Perihal penghormatan kepada bendera sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Syamsumardi selaku pembina pondok pesantren bahwa: 

Perihal hormat terhadap bendera itu bukan masuk pada muatannya 

merubah suatu keyakinan kita. Bahwa seakan-akan kita menduakan 

Tuhan. Kita tetap mengacu pada bagaimana keimanan itu sendiri. Jadi, 

perihal keimanan, ketika mencapai pada puncaknya, maka kita tidak bisa 

keluar lagi dari pada apa yang kita yakini. Contohnya, hari ini kita sudah 

meyakini bahwa Tuhan itu satu, selesai diranah itu. Kita melakukan apa 

yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Perihal 

hormat kepada bendera, itu saya rasa bukan bagian dari pada kita tunduk 

atau taat pada bendera itu. Bukan seakan-akan bendera itu adalah bendera 

itu yang memberikan kita reski. Tapi, ini salah satu bentuk lambang kita, 

bagaimana menghargai lambang kita atas perjuangan-perjuangan 

pahlawan terdahulu. Karena tanpa mereka, kita tidak bisa merasakan 

nikmatnya kehidupan pada hari ini. Tidak bisa merasakan nikmatnya cinta 

pada hari ini. Kalau berbicara pada persoalan apakah ini bertentangan 

dengan agama, saya kira tidak karena…..ini bukan perihal persoalan 

keimanan, bukan persoalan kita yakin bahwa bendera itu buat kita kaya, 

perihal ini merupakan salah satu bentuk penghargaan bukan masuk 

keranah keyakinan.
78

 

  

 Penghormatan terhadap bendera itu bukan karena zat bendera itu sendiri, 

tetapi lebih pada mengenang mereka yang berkorban untuk kedaulatan suatu tanah 

air. Jadi, bentuk penghormatan kepada bendera sama sekali berbeda dengan 

penghormatan dalam arti penyembahan. Penghormatan bendera ini sama persisi 

dengan kita menghormati orang alim, orang salih, orang tua, dan orang-orang 

yang ramah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pandangan komunitas pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten 

Kepulauan Selayar mengenai issu radikalisme adalah mengenai persoalan 

pertama, jihad. Komunitas pesantren mengartikan jihad atau memahami 

persoalan jihad secara luas. Kedua, amar ma’ruf nahi munkar. Amar 

ma’ruf nahi munkar adalah perintah untuk menegakkan kebenaran serta 

mengantisipasi atau menjegah keburukan. Ketiga, syariat Islam. 

Komunitas pesantren tidak setuju mengenai penegakan syariat Islam 

diterapkan di Indonesia dengan berbagai alasan. Keempat, mengenai 

persoalan Pancasila komunitas Pesantren Babussalam Al-Muchtariah 

Kabupaten Kepulauan Selayar berpendapat bahwa nilai-nilai yang 

terkandung di dalam Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai maupun ajaran agama Islam. 

2. Metode pembelajaran di pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah 

Kabupaten Kepulauan Selayar secara implisit ialah metode pembelajaran 

dengan sistem klasifikasi dan hafalan serta metode pembelajaran berbasis 

pendidikan karakter. 

3. Perilaku dari hasil konstruksi sosial komunitas Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari kitab-kitab 

keagamaan yang dipelajari di pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kitab-kitab yang 

berkaitan dengan atau membahas mengenai persoalan fikih. Nilai-nilai 

karakter yang diterapkan adalah nilai kedisipinan, kejujuran, tasamuh, dan 

kepedulian sosial. 

 

 



 

 
 

B. Implikasi 

 Dalam implikasi penelitian ini, penulis akan mencoba memaparkan 

beberapa saran dan masukan yang akan dijadikan pertimbangan semua pihak 

mengenai issu-issu keagamaan kontemporer seperti persoalan mengenai 

radikalisme, diantaranya: 

1. Pandangan komunitas Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten 

Kepulauan Selayar terhadap issu radikalisme dalam hal mengenai 

persoalan jihad, amar ma’ruf nahi munkar, penegakan syariat Islam, dan 

mengenai persoalan pancasila yang terbuka dan moderat dapat menjadi 

benteng untuk mencegah munculnya paham-paham radikalisme yang 

menyasar institusi keagamaan khususnya pesantren. 

2. Dengan metode pembelajaran yang diterapkan di pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar, mengenai 

metode pembelajaran karakter agar semua komunitas pesantren bisa 

menjalankan nilai-nilai karakter secara holistik. Mengenai perilaku sebagai 

hasil konstruksi sosial komunitas Pesantren Babussalam Al-Muchtariah 

Kabupaten Kepulauan Selayar dilihat dari kitab-kitab pembelajaran 

keagamaan yang diterapkan di pondok hanya mempelajari kitab-kitab 

yang membahas mengenai persoalan-persoalan fikih ibadah. Pondok 

Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar harus 

responsif terhadap persoalan-persoalan keagamaan kontemporer dengan 

mengajarkan kitab-kitab yang bukan hanya berfokus pada fikih ibadah 

tetapi harus juga mempelajari persoalan-persoalan keagamaan 

kontemporer. 
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DATA INFORMAN 

No. Informan Umur Pekerjaan Jabatan 

1. Muh. Fadhil Rusli 16 tahun Santri Santri Kelas X IPA 

2. Syahrul Ramadhan 17 tahun Santri Santri Kelas XI IPS 

3. Irwandi 17 tahun Santri Santri Kelas XI IPA 

4. Erika Pratiwi 18 tahun Santri Santri Kelas XII IPS 

5. Mawaddah 18 tahun Santri Santri Kelas XII IPA 

6. Dudi Hermawan Rasyid, Lc 44 tahun PNS Pimpinan Pondok 

7. Drs. H. Nur Alim 58 tahun PNS Kepala Sekolah  

8. Muhammad Ilyas, S. Pd.I 42 tahun PNS Pembina Pondok 

9. Siti Salsabila Aljannah  16 tahun Santri Santri Kelas X IPS 

10. Nur Madani Fitri 17 tahun Santri Santri Kelas XI IPA 

11. Syamsumardi 24 tahun Guru Pembina Pondok 

12. Sausan Inayah 17 tahun Santri Santri Kelas XI IPA 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimanakah bentuk kurikulum yang diterapkan di Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah? 

2. Seperti kita ketahui salah satu unsur-unsur yang membentuk pondok 

pesantren adalah dengan adanya pengajaran kitab-kitab klasik/kitab 

kuning. Kitab-kitab apa saja yang dipelajari di Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah? 

3. Bagaimanakah metode pembelajaran yang diterapkan oleh pondok 

Pesantren Babussalam Al-Muchtariah? 

4. Boleh dijelaskan bagaimana latar belakang keluarga Anda, apakah dari 

kalangan Nahdliyin atau Muhamadiyah atau dari ormas keagamaan lain? 

5. Boleh dijelaskan mengenai riwayat pendidikan Anda? 

6. Bagaimana bentuk/mekanisme kontrol pondok pesantren Babussalam Al-

Muchtariah dalam hal ini para santri terhadap pengaruh buruk di luar 

pondok pesantren? 

7. Nilai-nilai karakter seperti apakah yang diterapkan di pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah? 

8. Apa harapan dari pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah terhadap 

para santri-santri yang nanti mereka terjun ke lingkungan sosial mereka? 

9. Bagaimana pendapat ustadz/santri mengenai persoalan jihad dan amar 

ma'ruf nahi munkar karena ada beberapa orang menyalapahami mengenai 

persoalan jihad dan amar ma'ruf nahi munkar? 

10. Bagaimana pandangan Anda mengenai beberapa ormas keagamaan di 

Indonesia yang ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia? 

11. Bagaimana pandangan Anda mengenai Pancasila dimana beberapa ormas 

keagamaan di Indonesia menganggap Pancasila bertentangan dengan 

Islam? 
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DOKUMENTASI 

Gambar 1 

 

Pintu Masuk Pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

Gambar 2 
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Kawasan Asrama Putra Pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

 

 



 

 
 

Gambar 3 

  

           

           

           

           

           

           

     

 

 

 

Lapangan Olahraga dan Ruangan Kantor SMA Babussalam Al-Muchtariah 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

 

Gambar 4 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruangan Kelas SMA Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 

 

 

 



 

 
 

Gambar 5 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Masjid Pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

 

Gambar 6 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Syahrul Ramadhan Santri Pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar, 20 Mei 2021. 

 

 

 

 



 

 
 

Gambar 7 

           

  

 

  

 

 

 

 

                                        

Wawancara dengan Muh. Fadhil Santri Pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar, 20 Mei 2021. 

Gambar 8 

 

Wawancara dengan Irwandi Santri Pondok Pesantren Babussalam Al-Muchtariah 

Kabupaten Kepulauan Selayar, 20 Mei 2021. 

 

 



 

 
 

Gambar 9 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Wawancara dengan Mawaddah Santri Pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar, 20 Mei 2021. 

Gambar 10 

     

 

 

 

 

 

                                                               

Wawancara dengan Erika Pratiwi Santri Pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar, 20 Mei 2021. 

 

 



 

 
 

Gambar 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Drs. H. Nur Alim Kepala Sekolah SMP Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar, 2 Juni 2021. 

Gambar 12 

 

Wawancara dengan Muhammad Ilyas, S.Pd.I, Pembina Pondok Pesantren 

Babussalam Al-Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar, 3 Juni 2021. 

 



 

 
 

Gambar 13 

 

Wawancara dengan Syamsumardi Pembina Pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar, 3 Desember 2021. 

Gambar 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Sausan Inayah Santri Pondok Pesantren Babussalam Al-

Muchtariah Kabupaten Kepulauan Selayar, 3 Desember 2021. 
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