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ABSTRAK 

 

Nama  : Muh. Riswandi 

Nim   : 30400118012 

Jurusan  : Sosiologi Agama  

Judul  : Persepsi Santri Terhadap Musik Dangdut dan Goyang Dangdut 

                          (Studi Kasus pada Pesantren Babul Khaer di Kelurahan  

Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba) 

Penelitian ini membahas tentang Perspsi Santri Terhadap Musik Dangdut dan 
Goyang Dangdut (Studi Kasus pada Pesantren Babul Khaer di Kelurahan Kalumeme 
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba). Rumusan masalah 1) Bagaimana 
Pandangan Santri Pesantren Babul Khaer Terhadap Musik Dangdut dan Goyang 
Dangdut, 2) Bagaimana Sikap Santri Terhadap Masyarakat yang Melakukan 
Pertunjukan Musik Dangdut dan Goyang Dangdut di Kelurahan Kalumeme 
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan 
pendekatan penelitian sosiologis. Sumber data dalam penelitian didapatkan dari 
santri/wati, ustad/ustadzah, dan juga masyarakat setempat. Metode pengumpulan data 
dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun instrument penelitian 
berupa peneliti sendiri dengan alat tulis, kamera, buku catatan, dan perekam suara. 
Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pandangan santri Babul Khaer 
terhadap musik dangdut dan goyang dangdut dikatakan bahwa goyang dangdut secara 
pribadi mereka tidak suka dengan musik dangdut dan goyang dangdut, jadi ketika 
dilingkungan sekitar pesantren diadakan acara dengan mengundang elekton maka 
santri/wati tidak ikut serta karena mereka menganggap hal tersebut tidak etis karena 
kesannya itu berbau pornografi. 2) Sikap santri terhadap masyarakat yang melakukan 
pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut adalah mereka sangat risih, kesal,  
dengan masyarakat yang melakukan sebuah pertunjukan musik dangdut dan goyang 
dangdut tersebut, selain mengganggu ketenangan, mengganggu aktivitas belajar 
terlebih suasana yang begitu ramai. 

Implikasi dalam penelitian ini yang peneliti harapkan adalah santri/wati 
mampu bertahan pada prinsip bahwa musik dapat menjadikan seseorang lalai akan 
kewajibannya sehingga mereka tidak ikut serta dalam acara pertunjukan musik 
dangdut dan goyang dangdut (elekton). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Musik telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pertunjukan musik 

secara live sangat marak digelar di kota maupun di desa, baik itu berjenis musik pop 

atau dangdut sama semuanya laris dikunjungi penonton. Anak muda lebih memilih 

menonton konser musik di lapangan terbuka daripada menghadiri pengajian di 

mushalla. Masyarakat lebih senang mendatangi hiburan dari pada tahlilan. Begitu 

kuatnya daya tarik pagelaran musik, kematian yang mewarnai konser musik seakan 

tidak membuat jera penggemarnya.1 

 Kedudukan musik di sebuah negara seperti Indonesia dan Malaysia atau 

negara-negara lain ini sudah tentu dikaitkan dengan berbagai kelompok yang 

melibatkan semua orang dari berbagai etnik, agama dan budaya yang berbeda. 

Peranannya bukan setakat memperkembangkan aktiviti berkaitan dengan seni musik, 

bahkan membina konsep baru tentang musik serta kaidah pelaksanaannya dengan 

melibatkan penyertaan golongan agama bertaraf sarjana sebagai pembimbing dan 

pemikir agar selalu berpatokan dengan tuntunan Islam, untuk membicarakan musik 

agar selaras dengan hukum-hukum Islam, kita perlu meninjau sejauh mana 

pengalaman musik berada di tengah-tengah kehidupan manusia sebagai makhluk 

berbudaya.2 Seiring dengan perkembangan zaman, musik semakin menjadi sebuah 

kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari mereka mendengarkan 

                                                           
1
Kusuma Juanda “Tentang Musik”, diakses dari http//: www.pesantrenvirtual.com pada 

tanggal 1 Desember 2018 pukul 19.43. 
2Abdullah Yusof. Perkembangan Seni Musik dalam Peradaban Islam di Nusantara.  Journal 

of Al-Tamaddun, 3. (2008). h  48-67. 

http://www.pesantrenvirtual.com/
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musik baik sengaja maupun tidak disengaja. Seni musik cukup berpengaruh dalam 

kehidupan manusia, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Kehidupan 

sehari-hari musik juga memiliki fungsi dan manfaat yang beragam, antara lain: musik 

sebagai media hiburan, media pengobatan atau terapi dan dakwah keagamaan.  

Dangdut adalah aliran musik yang sudah tidak asing bagi masyarakat 

Indonesia serta sangat merakyat bagi bangsa Indonesia sejak zaman berdirinya 

Negara Indonesia. Musik dangdut berakar dari musik melayu yang mulai berkembang 

pada tahun 1940, pada tahun 1960-an musik melayu mulai dipengaruhi oleh banyak 

unsur mulai dari gambus, degung, keroncong, dan langgam. Sejak tahun 1970-an 

dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai 

musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain. Tahun 

1970-an merupakan masa pertunjukan panggung yang banyak didatangi penonton dan 

menggunakan peralatan canggih. Pertunjukan tidak dilakukan secara berkeliling 

melainkan industri panggung bersifat massal. Tahun 1970-an dangdut mulai terbiasa 

didengar, namun masih tengah berjuang mendapatkan pengakuan dari masyarakat. 

Hal ini disebabkan karena terbukanya kebijakan ekonomi terhadap modal asing 

sehingga dangdut mendapatkan pengaruh pop dan rock. Adopsi terhadap unsur barat 

ini terlihat pada aransemen musik Rhoma Irama yang sebelumnya hanya 

menggunakan alat-alat musik akustik namun selanjutnya mulai memadukan 

Saxophone, Tenor, satu set Drum, Timpani dan Terompet dari sinilah pertunjukan 

dangdut menjadi lebih atraktif dan megah. Zaman inilah sebutan irama melayu mulai 

berubah menjadi terkenal dengan sebutan musik dangdut. Sebutan dangdut 

merupakan sebutan yang sesuai dengan bunyi suara, yaitu bunyi dari alat musik tabla 

atau yang biasa disebut gendang. Sifat kontemporer dangdut tersebut membuat awal 
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tahun 1980-an musik dangdut berinteraksi dengan aliran seni musik lainnya, yaitu 

dengan masuknya aliran musik Pop, Rock dan Disko atau House Musik, pada zaman 

1990 mulailah era baru, yaitu musik dangdut yang banyak dipengaruhi musik 

tradisional irama gamelan, kesenian musik asli budaya Jawa, pada masa ini musik 

dangdut mulai berasimilasi dengan seni gamelan yang memunculkan aliran musik 

baru yang disebut musik dangdut campursari atau dangdut campursari.3 

Musik dangdut yang asli mengalami kejenuhan pada era tahun 2000-an, 

diawal era ini musisi dangdut di wilayah Jawa Timur daerah pesisir utara (Pantura) 

mulai mengembangkan jenis musik dangdut baru yang disebut dengan musik dangdut 

koplo. Dangdut koplo merupakan mutasi dari musik dangdut setelah era dangdut 

campursari yang bertambah kental irama tradisionalnya ditambah dengan masuknya 

unsur seni musik kendang kempul yang merupakan seni musik dari daerah 

Banyuwangi, Jawa Timur dan irama tradisional lainnya seperti jaranan dan gamelan.4 

Memasuki tahun 2000, muncul penyanyi dangdut yang mendapatkan 

perhatian lebih dari masyarakat. Hal itu dikarenakan gerakan goyangnya berbeda 

gerakan penyanyi lain. Inul Daratista, penyanyi yang kemunculannya sangat dikecam 

oleh kalangan agamawan. Faktor moral dan norma merupakan alasan yang digunakan 

untuk mengecam penyanyi tersebut akibat goyangannya. Tanggapan positif sempat 

diberikan oleh sebagian kalangan yang memandangnya sebagai suatu seni dan 

ekspresi diri meskipun banyak pihak yang menolak kehadirannya. Perbedaan 

pendapat itu memicu kontroversi dan semakin mempopulerkan nama Inul Daratista. 

                                                           
3Andrew N. Weintraub, Dangdut: Musik, Identitas dan Budaya Indonesia (Jakarta: PT 

Granmedia,2012),  h. 10-13. 
4
Alit Sri Mulyani, “Musik Dangdut: Sejarah Sosial dan Musik Popular Indonesia” dalam 

http://pusbangkol.pnri.go.id/resensi-1.html Diakses pada tanggal 3 April 2013 

http://pusbangkol.pnri.go.id/resensi-1.html
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Berawal dari peristiwa itu, masyarakat kalangan atas mulai memperhatikan musik 

dangdut.5 

Agama dan kesenian seringkali digambarkan sebagai dunia yang berbeda, 

sulit dipertemukan. Agama berisi aturan dan norma moral sementara kesenian 

mengeksplorasi kreativitas dan kebebasan, pada banyak tempat ketegangan antar dua 

komunitas ini kadang tak terelakan. Tapi tak sedikit pula pesantren dan kaum 

seniman mampu berdialog dan bersandingan. Pandangan Islam terhadap musik 

menurut pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradlawy, ada yang membuka telinganya untuk 

semua jenis lagu dan semua corak musik, karena beranggapan bahwa itu dibolehkan 

dan termasuk kepada kebaikan duniawi yang dibolehkan Allah bagi hamba-Nya. Ada 

juga yang mematikan radio atau menutup telinganya ketika mendengar sayup-sayup 

suara nyanyian dengan berpendapat “Nyanyian adalah serulingnya setan dan 

perkataan yang sia-sia, penghalang dzikir dan shalat, apalagi jika penyanyinya 

seorang perempuan, suara perempuan itu aurat. Mereka berargumentasi dengan ayat 

Al-Qur‟an, Hadist dan beberapa Ulama.6  Pandangan santri terhadap musik melihat 

hubungan Islam kesenian melalui kehidupan pesantren semacam ini memang terasa 

lebih dinamis, dan tentu saja lebih hidup. Justru karena kehidupan ini penuh 

keragaman dan terus bergerak dinamis, maka pesantren pun berdialog dan merawat 

kesenian.7 Tetapi santri memiliki pandangan sendiri karena musik dangdut hanya 

sekedar hiburan namun apabila kreasi seni musik membawa dampak yang negatif 

                                                           
 5

INIUNIK “Dangdut Asli Musik Indonesia – Sejarah, Perkembangan, Tokoh, Ciri-Ciri, 
Fenomena & Ironi dalam http://www.iniunik.web.id/2011/06/dangdut-musik-asli-indonesia-
sejarah.html. Diakses pada tanggal 3 April 2013  

6Yusuf Al-Qardlawy, Fiqih Musik dan Lagu Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Tim 
LESPISI (Bandung: Mujahid Press, 2002), h. 25.  

7
Desantara, “Ketika Pesantren pun Merawat Kesenian” dalam http://www.desantra.or.id/03-

2008/601/ketika-pesantren-pun-merawat-kesenian/Diakses pada tanggal 3 April 2013. 

http://www.iniunik.web.id/2011/06/dangdut-musik-asli-indonesia-sejarah.html
http://www.iniunik.web.id/2011/06/dangdut-musik-asli-indonesia-sejarah.html
http://www.desantra.or.id/03-2008/601/ketika-pesantren-pun-merawat-kesenian/Diakses
http://www.desantra.or.id/03-2008/601/ketika-pesantren-pun-merawat-kesenian/Diakses
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terhadap dirinya dan orang lain contohnya menonton sambil minum minuman keras 

(mabuk, teler) melalaikan kewajibannya seperti shalat atau sekolah dan lainnya.  

Santri adalah kelompok masyarakat menuntut ilmu di zaman modern dengan 

gaya penampilan khasnya, mereka tidak berpengaruh dengan berbagai bentuk model 

pakaian yang silih berganti dipromosikan orang. Sarung yang melilit perutnya, seolah 

lebih keren daripada celana jeans dan songkok (kopiah) juga terlihat nyaman 

dikepalanya dibandingkan topi-topi modern. Adapun pola pikir mereka juga sangat 

sederhana. Santri juga merupakan generasi penerus Islam yang mempunyai akan 

segalanya kemampuan yang mereka miliki dengan keseharian yang menuntut 

pengetahuan agama di pondok pesantren, dengan berpedoman pada Al-Qur‟an dan 

Hadist. Saat ini ada juga santri yang berkontaminasi dengan budaya modern dengan 

teknologi komunikasi dan informasi. Mereka lebih betah di depan televisi daripada 

mengaji di hadapan guru. Era globalisasi mendorong perkembangan jenis-jenis musik 

diantaranya musik nasyid yang berpengaruh terhadap daya tarik masyarakat. Baik 

ataupun buruk penilaian masyarakat itu dapat kita lihat dari reaksi masyarakat 

terhadap adanya perkembangan musik ini. Hal ini yang membuat ketertarikan 

tersendiri dalam hati untuk meneliti perkembangan dari musik dan goyang dangdut 

yang ada di Pesantren Babul Khaer, serta dukungan dalam segi jarak dan tempat yang 

tidak jauh dari rumah saya. 

Berdasarkan ayat Al-Qur‟an hukum menari atau bergoyang dangdut dilakukan 

oleh kaum wanita umumnya bertujuan sebagai hiburan yang menjerumus pada 

kesenangan duniawi, wanita yang menari atau bergoyang dangdut sering memakai 

pakaian yang tidak menutup aurat, menggerak-gerakkan tubuh serta pinggulnya untuk 
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memberikan kesenangan bagi yang melihatnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam QS 

al-Isra‟/ 17 : 37 

 

لُغَ الْْبَِالَ طوُْلًَ   وَلََ تََْشِ فِ الَْْرْضِ مَرَحًا  إِنَّكَ لَنْ تََْرقَِ الَْْرْضَ وَلَنْ تَ ب ْ
Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan cara al-marah (penuh 
kesenangan) karena sesungguhnya kamu sekali kali tidak dapat menembus 
bumi dan sekali-kali kamu tidak akan setinggi gunung”. (QS al-Isra‟/ : 37)8 

 Penjelasan dari firman tersebut ialah tidak diperkenankan untuk bertingkah 

laku yang berlebihan dalam mengejar kesenangan duniawi, hal yang dimaksud salah 

satunya ialah dalam urusan menari atau bergoyang dangdut yang dilakukan oleh 

wanita, dimana gerakan tarian yang dibuat hanya ditujukan untuk bersenang-senang, 

entah itu menyenangkan diri sendiri atau meyenangkan orang lain.9 

 Selain ayat di atas, juga dijelaskan alat-alat musik diriwayatkan dari Sahl bin 

Sa‟d Radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah shallallahu „alaihi wassallam 

bersabda: 

مَانِ خَسْفٌ وَقذَْفٌ وَمَسْخٌ قِيْمَ: وَمَتىَ ذنَِكَ يَا رَسُىلَ الله؟ِ قَالَ: إذِاَ ظَهَزَتِ  يكَُىنُ فـِي آخِزِ انشَّ

 انْمَعَاسِفُ وَانْقَيْناَ

Artinya: 
“Di akhir zaman nanti akan ada (peristiwa) di mana orang-orang 
ditenggelamkan (ke dalam bumi), dilempari batu dan dirubah rupanya.” 
Beliau ditanya, kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah” beliau menjawab, 
“ketika alat-alat musik dan para penyanyi telah merajalela.”

10 

Tanda-tanda kiamat ini telah banyak bermunculan pada zaman-zaman 

sebelumnya, dan sekarang lebih banyak lagi. Alat-alat musik telah muncul di zaman 

                                                           
8Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: Daruh Sunnah, 2015),  

h. 427. 
9HR Bukhari, No. 5190.  
10Syaikh al-Albani berkata, “Shahih,” Shahiihul Jaami‟ ( Vol 213, No. 5771). 
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ini dan menyebar dengan penyebaran yang sangat luas serta banyak para biduan dan 

biduanita. Merekalah yang diisyaratkan dalam hadist ini dengan ungkapan   ُانْقَيْناَت  

(para penyanyi).” 

Lebih dahsyatnya lagi adalah penghalalan alat-alat musik yang dilakukan oleh 

sebagian manusia. Telah datang ancaman bagi orang yang melakukan hal itu dengan 

dirubah rupanya, dilempari batu dan ditenggelamkan ke dalam bumi, sebagaimana 

dijelaskan dalam hadist terdahulu. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Persepsi santri terhadap musik dangdut dan goyang dangdut di Kelurahan 

Kalumeme. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini 

memfokuskan untuk mengetahui pandangan santri terhadap musik dangdut dan 

goyang dangdut, serta melihat sejauh mana remaja yang bermukim di Kelurahan 

tersebut selalu ikut serta dalam sebuah pertunjukan musik dangdut dan goyang 

dangdut yang sampai sekarang masih eksis dikalangan masyarakat di Kelurahan 

Kalumeme. 

2. Deskripsi Fokus  

 Penelitian ini mendeskripsi fokuskan pada persepsi santri terhadap musik 

dangdut dan goyang dangdut serta fenomena goyang dangdut yang dilakukan pada 

masyarakat Kalumeme, dan dapat dideskripsikan beberapa subtansi permasalahan, 

hal tersebut yang membuat penulis memilih batasan masalah, dalam penelitian ini 

permasalahan akan dibatasi hanya mengenai persepsi santri terhadap musik dangdut 

dan goyang dangdut (studi kasus pada pesantren Babul Khaer di Kelurahan 

Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba).  
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 Untuk menghindari kesalahapahaman dalam memahami penelitian ini, maka 

penulis akan menguraikan beberapa variabel yang dianggap urgent untuk 

mempermudah dalam memahami proposal ini yaitu sebagai berikut: 

a) Persepsi Santri  

Santri yang dimaksud oleh peneliti adalah santri yang terdaftar di 

pesantren Babul Khaer. Serta persepsi santri terhadap fenomena musik 

dangdut dan goyang dangdut yang dilakukan oleh masyarakat kalumeme. 

b) Musik Dangdut 

Musik dangdut ini bisa mengakomodasi jenis musik apa saja, mulai dari 

pop sampai ke dangdut. Selain itu musik dangdut juga efektif menciptakan 

suasana meriah dan akrab. Inilah daya tarik masyarakat khususnya 

masyarakat Kelurahan Kalumeme. Alunan musik yang dimainkan di malam 

hari oleh anak muda atau masyarakat setempat dengan suara yang sangat 

keras yang membuat masyarakat sekitar merasa terganggu. 

c) Goyang Dangdut 

Goyang dangdut yang dimaksud di sini ialah sebuah goyangan yang 

sangat heboh diiringi dengan musik, mengundang banyak orang untuk 

datang ditempat itu menyaksikan goyangan sambil menyawer.   

C. Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan 

problem yang akan dikaji pada skripsi ini “Persepsi Santri Terhadap Musik Dangdut 

dan Goyang Dangdut (Studi Kasus pada Pesantren Babul Khaer di Kelurahan 

Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)” adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Pandangan Santri Pesantren Babul Khaer Terhadap Musik 

Dangdut dan Goyang Dangdut ? 

2. Bagaimana Sikap Santri Terhadap Masyarakat yang Melakukan 

Pertunjukan Musik Dangdut dan Goyang Dangdut di Kelurahan Kalumeme 

Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan usaha untuk menemukan tulisan atau tahap 

pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek atau 

permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa permasalahan yang akan diteliti dan dibahas belum ada yang meneliti dan 

ataupun ada namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

selanjutnya. 

Pembahasan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa literatur yang 

berkaitan dengan judul skripsi yang ditulis sebagai acuan. Adapun literatur yang 

dianggap relevan dengan objek penelitian diantaranya ialah sebagai berikut: 

Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudari Fitria Astuti membahas 

tentang “Musik Dangdut dan Masyarakat Kelas Bawah”. Seperti yang kita ketahui, 

bahwa musik dangdut cenderung diminati oleh kelas bawah. Oleh karena itu Fitria 

ingin mengetahui bagaimana masyarakat lapisan bawah memaknai dan mengapresiasi 

musik dangdut dan faktor apa saja yang mendorong mereka menggemari musik 

dangdut.11 Referensi penelitian yang akan dilakukan di pesantren Babul Khaer, 

perbedaan penelitiannya yakni pada metode penelitian penulis menggunakan metode 

                                                           
11Fitria Astuti, Musik Dangdut Bagi Masyarakat Lapisan Bawah: Studi Tentang Apresiasi 

Masyarakat Lapisan Bawah Terhadap Musik Dangdut, Skripsi, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yokyakarta, 2007. h. 76. 
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kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Fitria Astuti 

menggunakan metode kuantitatif, kemudian berbeda dari segi objek penelitian, fokus 

penelitian dan lokasi penelitian. 

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Abdul Azis. 

“Hadis-hadis tentang Seni Musik (Kajian Ma‟anil Hadis)”. Peneliti  menyimpulkan 

bahwa para ulama berbeda pendapat tentang halal dan haramnya musik, mayoritas 

dari mereka hanya berbicara normatif tanpa melihat kenyataan sekarang. Selayaknya 

para ulama juga memperhatikan bagaimana cara atau metode memberi solusi yang 

tepat bagi umat Islam sekarang yang sudah  “candu” oleh permainan dan 

mendengarkan musik. Teori halal-haram akan menimbulkan perdebatan yang tidak 

menemui kata selesai.12 Perbedaan skripsi yang penulis bahas yakni dari segi 

kajiannya, yang mana saudara Muhammad Abdul Azis membahas mengenai hadist-

hadist tentang seni musik (Kajian Ma‟anil Hadis). Penulis menyimpulkan bahwa para 

ulama berbeda pendapat tentang halal dan haramnya musik, sedangkan penulis 

membahas secara sosiologis mengetahui pandangan santri terhadap musik dangdut 

dan goyang dangdut. 

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan Faisal Harif yang menulis “Sikap 

Keberagaman Penyanyi Dangdut Orkes Melayu Kalingga Yokyakarta”. Peneliti 

menuliskan dalam laporannya, bahwa kegiatan yang dimiliki oleh para penyanyi 

dangdut Orkes Melayu Kalingga adalah kegiatan umum dan kegiatan keagamaan. 

Kegiatan umum yang dilakukan oleh para penyanyi dangdut orkes melayu adalah 

banyak sekali mulai dari latihan menyanyi hingga sampai pentas yang dilakukan di 

                                                           
12Muhammad Abdul Azis, Hadis-Hadis Tentang Seni Musik (Kajian Ma‟anil Hadis) Jurusan 

Tafsir dan Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2008. h. 34 
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luar Yokyakarta. Secara pribadi setiap penyanyi mempunyai kegiatan yang berbeda-

beda hal ini dikarenakan dari pihak pengurus orkes tidak memberikan kegiatan yang 

lain kecuali pentas sesuai dengan jadwal dan latihan yang dilakukan secara rutin 

seminggu sekali. Kegiatan lainnya adalah bersekolah, beserta kegiatan ekstra yang 

disediakan pihak sekolah. Penyanyi juga ada yang mengikuti karang taruna desa. 

Bagi penyanyi yang sudah berkeluarga maka kegiatannya adalah mengurus rumah 

tangga (IRT) dari mulai memasak sampai mengasuh anak. Sedangkan kegiatan 

keagamaan mereka melakukan secara Syariat Islam.13 Pada penelitian ini saudara 

Faisal Harif telah menerangkan beberapa rutinitas dari seorang penyanyi beliau 

melihat beberapa aspek sedangkan penulis sendiri melihat dari sisi masyarakat serta 

anak muda yang selalu ikut serta dalam pertunjukan musik dan goyang dangdut. 

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan Dewi Tri Aryanti yang menulis 

“Hubungan Tingkat Religiusitas dengan sikap terhadap Goyang Dangdut sensual 

pada mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yokyakarta”. penelitiannya 

menyimpulkan ada hubungan yang negatif antara tingkat religiusitas dengan sikap 

terhadap goyang dangdut sensual. Hal ini karena agama berfungsi sebagai pengawas 

sosial dimana agama bertanggung jawab terhadap norma-norma dalam masyarakat.  

Hal ini agama akan selalu menunjukkan mana yang baik dan buruk, menyeleksi 

kaidah-kaidah susila, memberikan sanksi pada setiap pelanggaran yang dilakukan 

manusia dalam kehidupan sehari-hari.14 Referensi penelitian tersebut, terdapat 

kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Mulai dari persamaan 

                                                           
13Faizal Harif, Sikap Keberagaman Penyanyi Dangdut Orkes Melayu Kalingga Jogjakarta, 

Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri 2005. h. 45 

      14Tunggal Dewi Tri Aryanti, Hubungan Tingkat Religiusitas dengan Sikap Terhadap Goyang 
Dangdut Sensual pada Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yokyakarta, Bimbingan dan 
Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam  Negeri 2004.  h. 21. 
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penelitian yang sama-sama meneliti tentang musik dan goyang dangdut serta sama-

sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan letak perbedaannya 

yakni pada judul yang di angkat saudari Dewi Tri Aryanti yaitu judul penelitiannya 

Tingkat Religiusitas dengan sikap terhadap Goyang Dangdut sensual pada mahasiswa 

Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yokyakarta sedangkan penulis berfokus pada 

penelitian persepsi santri terhadap musik dangdut dan goyang dangdut (Studi Kasus 

pada Pesantren Babul Khaer di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu 

Kabupaten Bulukumba). Peneliti tersebut fokus pada santri. 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang telah di bahas di atas, maka 

penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk Mengetahui Pandangan Santri Pesantren Babul Khaer Terhadap 

Musik Dangdut dan Goyang Dangdut. 

b. Untuk Mengetahui Sikap Santri Terhadap Masyarakat yang Melakukan 

Pertunjukan Musik Dangdut dan Goyang Dangdut di Kelurahan 

Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penulisan draf ini di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis  

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dan juga 

kesan positif dalam memberikan referensi serta wawasan keilmuan 

bagi peneliti dan juga mampu memberikan kontribusi berupa konsep-

konsep baru yang relevan dengan ilmu sosiologi. 
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2) Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khusunya yang berkaitan langsung 

dengan judul yang di angkat. 

3) Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk 

perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. 

b.  Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam  kehidupan 

sehari-hari, di antaranya: 

1) Sumbangan bagi khazanah dan kepustakaan Islam atau siapa saja yang 

tertarik dengan kajian Persepsi Santri Terhadap Musik Dangdut dan 

Goyang Dangdut khususnya Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik. 

2) Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang 

bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang 

Pandangan Santri Terhadap Musik Dangdut dan Goyang Dangdut. 

3) Penelitian ini akan memberikan informasi yang cukup signifikan 

tentang Persepsi Santri Terhadap Musik Dangdut dan Goyang 

Dangdut, serta peneliti mengharapkan dapat berguna bagi masyarakat 

umum untuk senangtiasa menjaga citra diri serta selalu mengikuti 

ajaran agama Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Persepsi 

  Persepsi merupakan suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh 

individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat 

memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya.1 

Sugihartono (2007) mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan 

panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan 

stimulus yang masuk kedalam alat indera manusia. Persepsi yang dihasilkan oleh 

individu sangat subjektif karena dipengaruhi oleh perasaan, nilai-nilai dan 

kepercayaan yang dimiliki oleh individu. Tidak heran jika ada suatu objek 

dipersepsikan berbeda oleh masing-masing orang yang mengamatinya. Persepsi 

manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang 

mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif 

yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Secara umum 

persepsi dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal adalah  

faktor yang timbul dari individu masing-masing. Faktor internal meliputi psikologis, 

perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan serta suasana hati. 

Adapun faktor ekternal merupakan faktor yang timbul disebabkan oleh karateristik 

lingkungan serta elemen yang ada di dalamnya. Faktor eksternal meliputi ukuran dan 

penempatan dari obyek atau stimulus, waran atau ragam dari obyek, keunikan atau 

kekontrasan dari obyek serta gerakan atau motion obyek.  Bentuk persepsi pada 

                                                           
1Persepsi; Pengertian, Definisi dan Faktor yang Mempengaruhi dalam 

http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html, 
diakses 13 Oktober 2013 

http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-defenisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html
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intinya merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun 

dengan alat indera secara lengkap sehingga dapat menghasilkan suatu data yang 

maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

Persepsi dalam kamus besar Webster memiliki arti sebagai berikut: 

1. Kegiatan merasakan atau kemampuan untuk merasakan, memahami jiwa 

dari objek-objek, kualitas dan lain-lain melalui pemaknaan rasa kesadaran 

dan perbandingan. 

2. Pengetahuan yang dalam, intuisi ataupun kemampuan panca indera dalam 

memahami sesuatu. 

3. pengertian, pengetahuan dan lain-lain yang diterima dengan cara 

merasakan, atau ide khusus, konsep, kesan dan lain-lain yang terbentuk.2 

B. Santri dan Pesantren 

1. Pengertian Santri  

Kata santri sendiri, menurut C. C Berg berasal dari bahasa India, Shastri, yaitu 

orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci 

agama Hindu. Sementara itu A. H. John menyebutkan bahwa istilah santri berasal 

dari Bahasa Tamil yang berarti guru mengaji.3 Nurncholish Masjid juga memiliki 

pendapat berbeda. Pandangannya asal usul kata santri dapat dilihat dari dua pendapat. 

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa “Santri” berasal dari kata “Sastri” sebuah 

kata dari bahasa Sansekerta yang artinya melek huruf. Pendapat ini menurut 

Nurcholish Masjid didasarkan atas kaum santri kelas literary bagi orang Jawa yang 

berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab. 
                                                           

2
Afifah Harisah dan Zulfitria Masiming.”Persepsi Manusia Terhadap Tanda,Simbol dan 

Spasial”,  Jurnal SMARTek, Vol.`6, No. 1, Februari 2008, h. 29-43.  
3Babun Suharto, dari Pesantren untuk Umat: Reiventing Eksitensi Pesantren di Era Globalisasi 

(Surabaya: Imtiyaz, 2011),  h. 9.  
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Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari 

bahasa Jawa, dari kata “Cantrik” berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang 

guru kemana guru ini pergi menetap.4 

       Santri adalah sekelompok orang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

ulama‟. Santri adalah siswa atau mahasiswa yang dididik dan menjadi pengikut dan 

pelanjut perjuangan ulama‟ yang setia dengan demikian sibghah/predikat Santri 

adalah julukan kehormatan, karena seseorang bisa mendapat gelar santri bukan 

semata-mata karena sebagai pelajar/mahasiswa, tetapi karena memiliki akhlak yang 

berlainan dengan awam yang ada disekitarnya. Buktinya adalah ketika keluar dari 

pesantren, gelar yang di bawa adalah Santri dan santri itu memiliki akhlak dan 

kepribadian tersendiri.5 Santri adalah para siswa yang mendalami ilmu-ilmu agama di 

pesantren baik dia tinggal di pondok maupun pulang setelah selesai waktu belajar. 

Zamakhsyari Dhofir membagi menjadi dua kelompok sesuai dengan tradisi pesantren 

yang diamatinya, yaitu: 

a. Santri mukim, yakni para santri yang menentap di pondok, biasanya 

diberikan tanggung jawab mengurusi kepentingan pondok pesantren. 

Bertambah lama tinggal di pondok, statusnya akan bertambah yang 

biasanya diberi tugas oleh kyai untuk mengajarkan kitab-kitab dasar 

kepada santri-santri yang lebih junior. 

b. Santri kalong, yakni santri yang selalu pulang setelah selesai belajar atau 

kalau malam berada di pondok dan kalau siang pulang kerumah.6 

                                                           
4Yasmadi, Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Masjid Terhadap Pendidikan Islam 

Tradisional (Jakarta: Ciputat Press, 2005) h. 61. 
5Abdul Qadir Jailani, Peran Ulama dan Santri (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), h. 7-8.  
6Harun Nasutionet. al, Ensiklopedia Islam (Jakarta: Depag RI, 1993), h. 1036. 
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2. Pengertian Pesantren  

  Mohammad Mustari Mendefinisikan kata pesantren dengan: 

 The word “pesantren” comes from the word “santri” it self, being added by prefix 

“pe” and suffix “an”, meaning public house for the santri (students). In short, 

Pesantren is a public house or a place for the students of religious learnings.7 

Pondok pesantren merupakan salah satu cikal bakal dan pilar pendidikan di 

Indonesia, selain pendidikan umum dan madrasah. Pesantren merupakan suatu 

lembaga pendidikan yang telah terbukti berperan penting dalam melakukan transimi 

ilmu-ilmu keagamaan di masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam 

tradisioal yang sangat popular, khususnya di Jawa, dapat dilihat dari dua sisi 

pengertian yaitu pengertian dari segi fisik/bangunan dan pengertian kultural. 

pesantren dari segi fisik merupakan sebuah kompleks pendidikan yang terdiri 

dari susunan bangunan yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung 

penyelenggaraan pendidikan. Kompleks pesantren ditandai beberapa bangunan fisik 

yang digunakan oleh para santri untuk tempat pemondokan, bangunan tempat belajar 

para santri dengan kyai atau guru, serta masjid atau musallah tempat menjalankan 

ibadah bersama, serta rumah tempat tinggal bagi kyai. Secara kultural, pesantren 

mencakup pengertian yang lebih luas mulai dari sistem nilai khas yang secara 

intrinsik melekat di dalam pola kehidupan komunitas santri, seperti kepatuhan pada 

                                                           
7
Kata “Pesantren” Berasal Dari Kata “Santri Itu Sendiri, Ditambah Awalan “Pe” dan Sufix “ 

An”, Yang Berarti Rumah Publik Untuk Santri (Siswa). Singkatnya, Pesantren Adalah Rumah Umum 

atau Tempat Untuk Siswa BelajarAgama (Mohammad  Mustari, The Roles Of The Insititution Of 
Pesantren in the Development of Rural Society: A Study in Kabupaten Tasikmalaya, West Java, 
Indonesia (Kuala Lumpur: Universitas Malaysia), h. 14.   
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kyai sebagai tokoh sentral, sikap ikhlas dan tawadhu serta tradisi keagamaan yang 

diwariskan secara turun temurun.8 

Peran pesantren dapat dipetakan menjadi 2 hal, yaitu: internal dan eksternal. 

Peran internal adalah mengelola pesantren kedalam yang berupa pembelajaran ilmu 

agama kepada santri. Sedangkan peran eksternal adalah berinteraksi dengan 

masyarakat termasuk pemberdayaan dan pengembangannya. Kebanyakan pesantren 

mutakhir hanya berperan pada sudut internalnya saja, yaitu pembelajaran bagi para 

santri, dan meninggalkan peran eksternalnya sebagai media pemberdayaan 

masyarakat. Sehingga pengaruh pesantren mulai menipis dan tidak sekuat 

sebelumnya. Fungsi dan peran pesantren juga dapat diukur dari bahan ajar yang 

disuguhkan kepada para santri. Karena bahan ajar merupakan bagian kurikulum yang 

dapat membentuk mindset dan kiprah santri di tengah masyarakat kelak. Setidaknya 

setiap pesantren membekali para santri dengan 6 pengetahuan, yaitu: ilmu syariah, 

ilmu empiris, ilmu yang membuat kemampuan berpikir kritis dan berwawasan luas, 

ilmu pembinaan budi pekerti, latihan keterampilan kemasyarakatan dan 

penggemblengan mental dan karakternya.9 

C.  Musik dan Goyang Dangdut 

1. Pengertian Musik  

Musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu atau 

seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal 

untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan 

kesinambungan, nada dan suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung 
                                                           

8Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2009),  h. 20. 

9Abdul Hakim, Sudarnoto, Bunga Rampai Pemikiran Islam Kebangsaan (Jakarta: Baitul 
Muslim, 2008), h. 29. 
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irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat 

menghasilkan bunyi-bunyi itu). Kata musik itu sendiri berasal dari sebutan untuk 

dewi-dewi dalam mitologi Yunani Kuno, Mouse, yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Kata musik dapat didefinisikan sebagai 

seni mengorganisasi kumpulan nada-nada menjadi suatu bunyi yang mempunyai arti. 

Musik sangat dekat dengan kehidupan. Sejak masih bayi seseorang sudah dikenalkan 

dengan “seni musik” oleh ibunya dengan lagu atau nyanyian sederhana (misalnya: 

lagu Nina Bobo, Pelangi, Pak Pos dan lain-lain) lagu atau nyanyian menyemarakkan 

hidup hingga memasuki masa pendidikan prasekolah maupun awal-awal sekolah.10 

   Kamtini mengartikan “Musik adalah bagian dari kehidupan dan 

perkembangan jiwa manusia”. Definisi lain musik  merupakan kekuatan dasar yang 

sangat efektif untuk menenangkan dan mendatangkan inspirasi bagi banyak orang. 

Alunan suara nada-nada yang disusun berdasarkan irama tertentu dapat membantu 

pembentukan pola belajar, mengatasi kebosanan dan menangkal kebisingan 

eksternal.11 Musik dangdut adalah musik yang sangat terkenal di Indonesia. Musik 

dangdut mampu membuat pendengarnya terbius dengan iramanya hingga tanpa sadar 

mulai menggoyang-goyangkan badan dan anggota tubuh lainnya. Kepopuleran  

musik dangdut tidak kalah dengan genre musik lainnya khususnya di Indonesia. 

Dangdut memiliki pendengar dan penikmat setia tersendiri di seantero nusantara. 

Bahkan, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa dangdut adalah musik asli 

Indonesia. Hal itu tercermin dengan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh project pop 

yang berjudul “Metal vs Dangdut”, dalam lagu tersebut terdapat lirik “dangdut is the 

                                                           
10Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005 h. 60. 
11Kamtini, Bermain Melalui Gerak dan Lagu di Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005), h.60. 
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music of my country”. Tidak dapat dipungkiri jika memang dangdut sejak zaman 

dahulu telah melekat dengan bangsa kita dan bisa dikatakan sebagai sebuah warisan 

budaya seni yang seharusnya kita jaga dan lestarikan. 

Menurut Rasyid terdapat beberapa manfaat musik diantaranya: 

a. Menurut Aristoteles dengan musik, suasana ruang batin seseorang dapat 

dipengaruhi, baik itu suasana bahagia atau sedih, tergantung pada pendengar 

itu sendiri, musik dapat memberi semangat pada jiwa yang lelah, resah dan 

lesu. Sebagai hiburan, musik dapat memberikan rasa santai dan nyaman atau 

penyegaran pada pendengarnya. Terkadang ada saatnya pikiran kita sedang 

risau, buntu dan tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan, dengan 

mendengarkan musik, segala pikiran tersebut bisa kembali segar. 

b. Musik dapat berfungsi sebagai alat terapi kesehatan. Ketika seseorang 

mendengarkan musik, gelombang listrik yang ada di otak dapat diperlambat 

atau dipercepat, dan pada saat yang sama kinerja sistem tubuh pun 

mengalami perubahan. Musik mampu mengatur hormon-hormon yang 

mempengaruhi stres seseorang, serta mampu meningkatkan daya ingat. 

c. Musik dapat menyembuhkan depresi, karena terbukti dapat menurunkan 

denyut jantung. Ini membantu menenangkan dan merangsang bagian otak 

yang terkait ke aktivitas emosi dan tidur. Peneliti dari Science University of 

Tokyo menunjukkan bahwa musik dapat membantu menurunkan tingkat 

stres dan gelisah. 
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d. Musik dan kesehatan memiliki kaitan erat dan tidak diragukan bahwa 

dengan mendengarkan musik kesukaan, maka mereka para pendengar akan 

mampu terbawa kedalam suasana hati yang baik dalam waktu singkat.12 

2. Pengertian Dangdut  

Dangdut merupakan sebuah istilah yang hingga saat ini nampaknya 

kebanyakan orang enggan untuk membicarakannya sementara musiknya sendiri, 

musik dangdut telah berkembang demikian pesat. Sungguhpun demikian, setidaknya 

beberapa penulis terdahulu telah mencoba mendefinisikannya meski dengan versi 

yang beranekaragam.13 

Menurut Lohanda bahwa penamaan irama dangdut merupakan suatu 

onomatophea antara hentakan gendang dan liukan (duit). Pendapat serupa juga 

dikemukakan oleh Simatupang bahwa, istilah dangdut berasal dari suara sepasang 

drum kecil yang dimainkan secara khusus di dalam musik ini (dangdut). Persoalan 

yang paling mengemuka mengenai goyang dangdut adalah persoalan tubuh, 

khususnya goyang yang memperlihatkan atau dianggap mempertontonkan  bagian-

bagian tubuh tertentu dari para penyanyi dangdut wanita. Goyang dangdut ini sangat 

mempengaruhi daya tarik masyarakat dikarenakan lirik-lirik lagunya yang begitu 

heboh, dan mempunyai banyak versi lagu serta pakaian yang serba minim mampu 

merangsang para pendengar untuk datang menyaksikan goyangan para biduanita ini.  

Secara umum menyimak jenis-jenis pertunjukan musik yang ada di 

Indonesia barangkali dapat dikatakan bahwa tidak ada pertunjukan musik di 

Indonesia yang lebih popular di mata masyarakat Indonesia dibandingkan dengan 
                                                           

12Rasyid, Cerdaskan Anakmu dengan Musik. Yokyakarta: Diva Press. 2010, h. 71. 
13Moh Muttaqin, Musik Dangdut dan Keberadaannya di Masyarakat: Tinjauan dari Segi 

Sejarah dan Perkembangannya, Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni, Vol. VII No.2 / Mei – 
Agustus 2006, h. 30.  
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pertunjukan musik dangdut yang sampai saat ini masih banyak menghiasi berbagai 

media cetak dan elektronik, selain juga bisa terlihat sangat padat penonton pada saat 

ada pertunjukan musik dangdut. Melihat pertumbuhan dan perkembangan musik 

dangdut di Indonesia sampai sekarang, tentunya secara tekstual dan kontekstual tidak 

lepas dari keberadaan musik itu sendiri di tengah keberadaan musik lain dan 

masyarakat pendukungnya. Ini berarti bahwa keberadaan musik dangdut tidak 

tertutup kemungkinan akan terpengaruh oleh musik lain dan tidak lepas dari sikap 

dan pandangan masyarakatnya sehingga turut mewarnai kelangsungan dan 

perkembangan baik dari segi tekstual, kontekstual maupun fungsinya. 

Mengamati aktivitas musik dangdut di masyarakat, tidak lepas dari peran, 

fungsi dan kedudukannya. Musik dangdut yang berperan aktif dalam komunitas 

tertentu serta digemari oleh masyarakat di berbagai daerah mampu berperan sebagai 

satu pertunjukan tunggal atau berdirinya seperti halnya ganre musical lainnya. 

Demikian halnya dengan keberadaan musik dangdut di masyarakat sebagai salah satu 

pertunjukan musik digemari oleh masyarakat, juga memiliki fungsi bagi masyarakat 

tersebut yang pada umumnya sebagai hiburan atau tontonan. Mengamati fungsi 

pertunjukan musik dangdut dalam masyarakat sebagai hiburan atau tontonan 

setidaknya dapat diformulasikan ke dalam dua hal yang utama yaitu sebagai hiburan 

pribadi dan hiburan masyarakat.14 1) Hiburan pribadi; fungsi kehadiran musik 

dangdut sebagai hiburan pribadi ini tampak lebih personal. Secara pribadi, kepuasan 

akan lebih tercipta apabila seseorang, baik bagi pemusik maupun penyanyi yang 

terlibat dalam sebuah grub musik dangdut mampu mengekspresikan segala 

                                                           
14Moh Muttaqin, Musik Dangdut dan Keberadaannya di Masyarakat: Tinjauan Dari Segi Sejarah 

dan Perkembangannya, Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni, Vol. VII No.2 / Mei – Agustus 2006, 
h. 45-47. 



23 
 

 
 

kemampuannya dalam bermain musik, bernyanyi, menari, baik pada saat latihan 

untuk persiapan sebuah pentas maupun pada saat pertunjukan berlangsung. 2) 

Hiburan masyarakat/pribadi penonton; fungsi kehadiran musik dangdut sebagai 

hiburan masyarakat yang pada hakekatnya merupakan sebuah hiburan bagi setiap 

pribadi penonton yang menyaksikan pertunjukan musik dangdut, diwujudkan dalam 

bentuk pementasan baik untuk suatu hajatan yang incidental sifatnya, seperti: 

Hajatan, Perkawinan, Khitanan, Syukuran maupun yang telah sengaja diadakan di 

tempat-tempat yang telah disediakan seperti di hotel-hotel, cafe-cafe atau kedai 

minum, maupun tempat khusus pertunjukan musik dangdut. Khusus pertunjukan 

musik dangdut yang diselenggarakan di tempat-tempat khusus yang tersedia, fungsi 

ini sudah merupakan suatu bentuk jasa sehingga kecenderungan komersial sudah 

menjadi harapannya.  

         Menapaki keberlangsungan musik dangdut di masyarakat yang tampak 

semakin berkembang dan semarak, maka kedudukan musik dangdut yang semula 

dianggap sebagai musik „rakyat‟ yang umumnya disukai oleh golongan menengah ke 

bawah, namun dalam perkembangan menjadi musik popular yang mulai banyak 

digemari oleh golongan menengah ke atas. Adanya perkembangan ini, musik dangdut 

semakin tampak senantiasa diminati dan dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat 

dari berbagai golongan. Hal ini dapat disimak dari adanya berbagai pementasan 

musik dangdut baik yang diselenggarakan setidaknya mendudukkan musik dangdut 

pada posisi yang kuat di tengah keberadaan musik jenis lain di masyarakat. 
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D.  Teori  Etnomusikologi Bruno Nettl 

         Penelitian ini akan digunakan etnomusikologi sebagai landasan teori. 

Etnomusikologi sebagai disiplin ilmu yang fokus mengkaji berbagai fenomena musik 

dengan metode antropologi dan ilmu sosial. seperti dijabarkan Bruno Nettl sebagai 

salah satu ilmuwan perintis disiplin ilmu etnomusikologi, kalimat terakhir dari 

pernyataan Nettl tersebut perlu digarisbawahi sebagai sebuah perspektif yang penting 

bagi ilmu etnomusikologi. Bahwa seiring perkembangan zaman dan pergantian nama, 

maka etnomusikologi juga mengalami perubahan orientasi intelektual dan perhatian. 

Teori yang sebelumnya adalah studi komparasi musik barat dan timur, akhirnya 

menjadi etnomusikologi dengan perspektif cultural musicology dan socio-musicology 

dengan orientasi intelektual mengkaji musik dan kebudayaan yang melingkupinya, 

bukan sekedar membandingkan musik barat dengan timur yang berlandaskan 

orientalisme.15 Fungsi dan penggunaan musik adalah sebagai suatu yang penting dari 

berbagai aspek lainnya pada kebudayaan, untuk mengetahui kerja suatu masyarakat.  

 Musik mempunyai interelasi dengan berbagai tumpuan budaya dapat 

membentuk, menguatkan, saluran sosial, politik, ekonomi, linguistik, religi dan 

beberapa jenis tata tingkah laku lainnya. Teks nyanyian melahirkan beberapa 

pemikiran tentang suatu masyarakat, dan musik secara luas dipergunakan 

sebagaimana analisis makna terhadap prinsip struktur sosial. 

Secara filosofis mengetahui musik tujuan akhirnya adalah mengetahui 

bagaimana manusia yang menggunakan dan mendukung musik itu. Musik adalah 

salah satu cabang kesenian, dan kesenian sendiri adalah salah satu unsur kebudayaan. 

                                                           
          15Bruno Nettl, The Study of Ethnomusicology: Thirty-One Issues and Concept (Urbana dan 
Chicago, Amerika: University of Ilinois Press. 2005), h. 2. 
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Musik harus mempertimbangkan dalam seni dan kebudayaan yang lebih holistik. 

Selain itu dalam rangka mengetahui musik tentu saja harus melihatnya dalam konteks 

sosial juga selain budaya. Bagaimana musik ini hidup dan berkembang dalam 

kelompok manusia, sejauh apa pula sumbangannya dalam konteks sosial budaya. 

Secara epistemologis pula etnomusikologi dalam rangka mengetahui musik dalam 

kebudayaan, mestilah memiliki teori dan metode. Teori adalah panduan dasar dalam 

memecahkan fenomena musik dalam konteks sosio budaya. Teori menjadi alat untuk 

menganalisis, namun untuk mengembangkan ilmu dibutuhkan penemuan dan 

pembaharuan teori di kalangan ilmuwan etnomusikologi atau ilmu terkait secara terus 

menerus. Sementara metode digunakan untuk mendukung kerja penelitian dan 

analisis metode yang baik dapat mempermudah kerja etnomusikologi dan 

memperoleh hasil yang terverifikasi. Teknik kerja dalam etnomusikologi tampaknya 

sangat diwarnai dan didukung oleh penemuan teknologi terkini. Oleh karena itu, 

konteks etnomusikologi selalu dipergunakan dalam mendeskripsikan struktur musik 

yang mempunyai hukum-hukum internalnya sendiri.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16Merriam, The Anthropology of Music. Chicago: North Western University Press. 1964, h. 3-4.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini penulis ingin memberikan gambaran tentang cara penelitian 

memperoleh sumber data, dalam bagian dijelaskan mengenai lokasi dan waktu 

penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan metode 

pengolahan dan analisis data untuk memperoleh data yang valid dan sesuai data yang 

dibutuhkan peneliti. 

Metodologi penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang 

digunakan dalam proses penelitian. Sebagaimana telah diketahui metodelogi 

penelitian itu memakai persyaratan-persyaratan yang ketat untuk bisa memberikan 

penggarisan dan bimbingan yang cermat dan diteliti. Syarat-syarat ini dituntut untuk 

memperoleh ketetapan, kebenaran dan pengetahuan yang mempunyai nilai ilmiah 

tinggi.1 

A.  Jenis dan Lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Berdasarkan sumber data, jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

yang di dalamnya terdapat metode kompratif dan bersifat deskriftif non statistik. 

Penelitian ini akan menghasilkan data secara deskriftif, berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang yang dapat diamati.2 Oleh karena itu pencarian sumber data 

didasarkan pada data primer dan sekunder. Pendapat lain mengatakan bahwa jenis 

penelitian kualitatif atau deskriptif  adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

                                                           
1Kartono, Metodologi Penelitian (Jakarta: Serambi Ilmu, 1996), h.20.  
2Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), h. 3. 
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mengeksplorasi, memahami makna atau arti-arti yang berasal dari fenomena sosial 

dan masyarakat.3 Data yang telah dikumpulkan kemudian dituangkan dalam bentuk 

kata-kata serta gambar secara jelas dan tepat. Data yang telah terkumpulkan juga 

dilengkapi dengan hasil wawancara, bukti foto, hasil catatan lapangan selama 

penelitian berlangsung serta hasil rekaman saat wawancara.4 

Alasan peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena yang sesuai dengan 

judul mengenai persepsi santri adalah deskriptif. Peneliti akan berfokus pada 

pandangan santri terhadap musik dangdut dan goyang dangdut, melihat fenomena 

yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian kualitatif bersifat menjelaskan secara 

deskriptif dan mengulas secara ringkas dan jelas, berdasarkan hasil wawancara 

dengan santri/wati secara langsung saat penelitian berlangsung. Proses penelitian 

kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, 

menyusun tahapan kegiatan, mengumpulkan data dari responden. Memahami data 

secara induktif atau bersifat secara induksi, mereduksi atau membuang kata yang 

dianggap tidak penting, dan membuktikan atau mengecek data-data yang diperoleh. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat untuk memperoleh berbagai 

sumber informasi atau kelengkapan dalam penelitian yaitu di Pesantren Babul Khaer 

di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan 

tujuan ingin mengetahui pandangan santri terhadap musik dangdut dan goyang 

dangdut karena masyarakat dan juga anak muda sangat antusias yang namanya musik 

                                                           
3
Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Metode Penelitian Pendidikan BahasaI, 

(Yokyakarta: Pilar Media), h. 25.   
4
Hassan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), h. 23  
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dangdut dan goyang dangdut maka dari itu bagaimana santri melihat hal tersebut di 

tengah pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut selalu berlangsung. 

B.  Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologis 

  Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan mengkaji dan mempelajari 

masyarakat dengan cara berbaur serta hidup bersama dalam masyarakat. Menurut 

perspektif Hasan Shadily yang mengatakan bahwa pendekatan sosiologis merupakan 

suatu pendekatan yang mengkaji tatanam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat 

serta menganalisis ikatan-ikatan antar manusia yang mana menguasai hidupnya.5 

Pendekatan sosiologis ini dipilih karena penelitian yang akan dilakukan identik 

dengan mempelajari dan melihat fenomena masyarakat Kelurahan Kalumeme tentang 

kehidupan sehari-hari dalam melakukan aktivitas ketika pertunjukan musik dangdut 

dan goyang dangdut berlangsung. Pendekatan yang digunakan untuk mengamati 

suatu dengan melihat dari segi sosial masyarakat, adanya interaksi yang terjadi dalam 

masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber-sumber yang dianggap mampu memberikan 

gambaran atau bayangan mengenai fenomena sosial yang sesuai dengan topik yang 

akan diteliti. Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: 

 

 

                                                           
5Hasan Shandly, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 1983), 

h. 1. 
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1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian atau dokumen 

original dan juga material mentah dari pelaku yang disebut “first hand information” 

(informasi dari tangan pertama).6 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah berupa data-data yang sudah tersedia atau sudah 

ada dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca literatur-literatur, melihat dan 

mengamati atau mendengarkan dari santri/wati terkait penelitian yang akan 

dilakukan. Data tersebut biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah peneliti 

sebelumnya, yang termasuk kategori data sekunder tersebut, yaitu: 

a. Data bentuk teks: dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk dan lain-

lain yang dapat menguatkan penelitian. 

b. Data bentuk gambar: foto, animasi, billboard  

c. Data bentuk suara: hasil rekaman baik berupa kaset dan bukti lain yang 

masih tersimpan. 

d. Kombinasi teks, gambar dan suara: film, video iklan di televise dan lain-

lain. 

Data kualitatif dapat berupa apa saja termasuk kejadian atau gejala yang tidak 

menggambarkan hitungan, angka atau kuantitas. Data kualitatif tersebut berupa 

penjelasan-penjelasan secara terperinci sehingga lebih mudah dipahami. Hal ini juga 

memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami mengenai maksud yang 

disampaikan oleh peneliti dalam tulisannya.7 

                                                           
6Ulber Silahi, Metodologi Penelitian Sosial (Bandung: PT. Refieka Aditama, 2010), h. 289. 
7Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, h. 210. 



30 
 

 
 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan 

data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung.8 

Peneliti menggunakan observasi untuk mengamati objek atau fenomena musik 

dangdut dan goyang dangdut yang dilakukan oleh masyarakat dan juga anak muda. 

Peneliti melakukan pengamatan dan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di 

Kelurahan Kalumeme. Sebelum di angkat judul tersebut masyarakat dan juga anak 

muda sangat antusias yang namanya musik dangdut dan goyang dangdut, akan tetapi 

setelah turun lapangan selain pertunjukan tersebut tidak ada karena masyarakat 

kelurahan Kalumeme menganggap bahwa bulan tiga dikenal sebagai bulan yang tidak 

bagus (bulan cipi‟) tetapi musik dangdut dan goyang dangdut memang benar-benar 

ada di Kelurahan Kalumeme, berdasarakan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

sebelumnya (pra penelitian). 

Penelitian di lapangan yang dilakukan tetap berupaya melihat bagaimana 

santri/wati melihat masyarakat dan juga anak muda sangat antusias dalam sebuah 

pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut, peneliti melakukan wawancara 

dengan santri/wati terkait dengan persepsi santri/wati, mereka mengatakan bahwa 

musik dangdut dan goyang dangdut sesuatu yang sangat berlebihan karena lirik lagu, 

                                                           
8Syahodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005), 

h. 220. 
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serta aksi panggung yang menjurus erotis, terlebih biduanita ini berpakaian yang 

serba seksi hal tersebut sangat tidak etis untuk di pertontonkan di depan orang banyak 

karena yang hadir pada saat pertunjukan berlangsung tidak hanya anak muda atau 

orang dewasa saja akan tetapi anak dibawah umur ikut serta menyaksikan 

pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut tersebut. Sikap santri/wati terhadap 

masyarakat yang melakukan pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut, merasa 

risih, jengkel, kurang nyaman dengan kondisi yang terlalu ribut karena mengganggu 

aktivitas belajar, maka dari itu santri/wati tidak suka dengan musik dangdut terlebih 

goyang dangdut. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang 

yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.9 Dalam pelaksanaanya, penelitian 

menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti bebas menanyakan 

apa saja, akan tetapi mempunyai seserat pertanyaan yang terperinci dalam pola 

komunikasi langsung. Wawancara ini rencananya akan dilakukan dengan santri atau 

orang-orang yang mempunyai peran penting dalam penggalian informasi. Peneliti 

menggali informasi kepada beberapa informan baik secara biasa maupun secara 

mendalam agar mendapatkan data yang valid. Metode tersebut dapat memberikan 

informasi secara langsung antara peneliti dan informan. Data yang diberikan pun 

dapat sesuai dengan apa yang santri/wati alami tanpa memberikan data yang 

spekulatif. Peneliti memiliki kriteria informan pada penelitian ini yaitu dari aspek 

                                                           
9Winarto Surachmad, Metode Pengajaran Nasional, (Bandung: Jemars 1978), h. 76.  
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kapasitas dan wewenang, pengetahuan tentang objek yang diteliti, serta pengalaman 

dan interaksi informan terhadap topik yang diteliti oleh peneliti.  

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah sebuah metode untuk mencari data yang bersumber 

dari tulisan-tulisan, arsip-arsip, seperti buku, majalah, surat kabar dan internet. 

Metode ini digunakan untuk mencari beberapa dokumen penting yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi ini. Dokumentasi bukan hanya yang berwujud tulisan saja, 

tetapi dapat berupa simbol-simbol, benda-benda peninggalan. Metode dokumentasi 

tersebut digunakan dalam rangka mencari sumber acuan untuk meramu hasil 

penelitian. Dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat data dan hasil penelitian 

yang dilakukan. 

E. Informan Penelitian 

Teknik penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik 

proposive sampling yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbagan 

tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu 

tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjalajahi objek atau situasi yang akan diteliti. Informan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. 11 orang Santri/wati 

2. 1 orang Ustadz 

3. 1 orang ustadzah  

4. 3 orang masyarakat 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data penelitian terkumpul maka selanjutnya dibutuhkan metode dalam 

proses pengamatan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga hasil yang 

didapatkan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang dilakukan. 

Maka sebab itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu 

sebagai berikut. 

1. Reduksi Data  

Penelitian ini dilakukan dengan membagi data kedalam beberapa kategori 

sehingga data lebih terarah, terpilah serta terpusat dengan baik. Data yang dimaksud 

yaitu data-data mengenai persepsi santri terhadap musik dangdut dan goyang dangdut 

di Pesantren Babul Khaer Kabupaten Bulukumba. Setelah data telah terkumpul dari 

hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan tahap pemilihan data, pemusatan 

perhatian, pengabstraksian serta pentransformasian data mentah yang diperoleh dari 

hasil penelitian.10 Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban 

dari informan sesuai hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian yang 

berlangsung. Tujuan peneliti melakukan proses reduksi data adalah untuk 

penghalusan data yang diperoleh. Proses penghalusan data adalah perbaikan kalimat 

dan kata, memberikan keterangan tambahan, membuang keterangan berulang atau 

tidak penting termasuk juga menerjemahkan bahasa daerah dalam bahasa baku, 

sehingga dapat dengan mudah ditangkap dan dicerna oleh pembaca. Reduksi 

berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang 

dianggap tidak penting atau jauh dari topik yang dibicarakan, dan mengorganisasikan 

                                                           
10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta,, 2010), h. 247.   
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sehingga interpretasi atau pendapat dan pandangan santri bisa diambil ke dalam hasil 

penelitian dan ditarik menjadi suatu jawaban dalam penelitian yang kita lakukan. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Penyajian data dilakukan dengan menjelaskan permasalahan khusus dalam 

penelitin, yakni menguraikan setiap permasalahan. Dalam pembahasan penelitian ini, 

dijelaskan mulai dari permasalahan yang sifatnya umum hingga kepenjelasan masalah 

yang lebih khusus, yang di maksud dengan display data yaitu penyajian data dengan 

tujuan agar menghasilkan data yang lebih utuh dan akurat.  

3. Sintesiasi Data 

Data yang telah diperoleh dalam penelitian selanjutnya disusun kemudian 

membuat kesimpulan, tidak menutup kemungkinan data yang telah dikumpulkan 

masih samar-samar, meragukan dan kaku sehingga kesimpulan tersebut perlu untuk 

diverifikasi. Tentu saja diverifikasi kesimpulan dilakukan dengan memeriksa kembali 

reduksi data atau display data, sehingga kesimpulan yang diperoleh tidak 

menyimpang dan agar kesimpulan tersebut sesuai dengan data yang telah diperoleh. 

Kesimpulan yang dikemukakan Lexy merupakan kesimpulan sebuah data yang pasti 

dan akurat atau valid. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Peta Kelurahan Kalumeme Kecamatan ujung Bulu 

Sumber: Website Resmi Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu  

Kalumeme terletak di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi 

Sulawesi Selatan. Perjalanan peneliti dalam menempuh Kelurahan tempat penelitian 

sangat panjang, peneliti berangkat dari Samata menuju Kabupaten Bulukumba 

Kecamatan Ujung Bulu dan terkhusus di lokasi penelitian yaitu di Kelurahan 

Kalumeme sangat menguras waktu. Perjalanan dari kampus II Universitas Islam 
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Negeri Alauddin Makassar (tempat peneliti menuntut ilmu) sampai di Kecamatan 

Ujung Bulu mencapai waktu 251 km. 

Akses jalanan menuju Kecamatan Ujung Bulu bagus dan tidak menghambat 

perjalanan ke lokasi penelitian, peneliti pun menggunakan alat transportasi yaitu 

motor. Perjalanan ke lokasi penelitian melewati berbagai kabupaten seperti 

Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng 

dan bahkan kota dalam Kabupaten Bulukumba juga di lewati. Waktu tempuh antara 

kota Bulukumba menuju Kecamatan Ujung Bulu mencapai waktu sekitar 15 km, akan 

tetapi tempat tinggal peneliti sendiri berada di Kecamatan Herlang jarak tempuh 

antara rumah dengan lokasi penelitian 40 km.  

Secara geografis Kecamatan Ujung Bulu berada di Kabupaten Bulukumba 

Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada koordinat antara 520” sampai 540 Lintang 

Selatan dan 11950 sampai 12028” Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya adalah  

Sebelah Utara Kabupaten Sinjai 

Sebelah Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar 

Sebelah Timur Teluk Bone 

Sebelah Barat Kabupaten Bantaeng.1 

Sebagian besar topografi wilayah daerah dataran rendah dengan ketinggian 

antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: 

Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan 

Bonto Bahari, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang 

dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari 

Kecamatan Gantarang, Kecamatan kindang, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan 

                                                           
1Abdul Rafik Rahim, Kepala Kelurahan Kalumeme, (Pemerintah Kabupaten Bulukumba 

Kecamatan Ujung Bulu, 2022). 
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Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. 

Dearah perbukitan di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba terbentang 

mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari 

permukaan laut meliputi bagian dari permukaan Kelurahan Kalumeme Kecamatan 

Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 

2. Sejarah Kelurahan Kalumeme 

Kalumeme adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten 

Bulukumba. Menurut cerita-cerita orang tua, daerah yang disebut lingkungan 

Kalumeme sekarang ini, dulunya adalah wilayah yang banyak dihuni oleh ulat kaki 

seribu, yang dalam bahasa setempat disebut Kalumeme. Ulat kaki seribu atau 

Kalumeme yang mendiami daerah ini sangat panjang dan besar-besar, bahkan 

disebut-sebut mampu mengeluarkan bunyi atau suara mendesis yang dapat didengar 

oleh warga setempat.2 

3. Aspek Fisik Dasar 

a. Geologi dan Jenis Tanah 

Jenis tanah di kawasan pesisir Kelurahan Kalumeme, Kecamatan 

Ujung Bulu di dominasi oleh tanah Alluvial Hidromorf dan juga terdiri dari 

tanah Mediteran coklat. Sedangkan keadaan geologi merupakan gambaran 

struktur tanah pembentuk suatu daerah.  Adapun penyebaran geologinya 

terdiri atas Batuan Gunung Api Lompobattang yang tersusun atas breksi, 

lahar dan tufa dan satuan endapan alluvial pantai. 

 

 

                                                           
2Supriadi, Masyarakat Kelurahan Kalumeme. 
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b. Klimatologi  

Keadaan Iklim pada kawasan pesisir Kelurahan Kalumeme, 

Kecamatan Ujung Bulu pada umumnya sama. Keadaan iklim lembab atau 

agak basah, hal ini dapat dilihat dari tempratur udara yang berkisar antara 

23,82 C-27,68 C dengan curah hujan rata-rata 800-1000 mm/tahun dengan 

curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sampai Juni dengan curah 

hujan terendah pada bulan Juli sampai November. 

c. Penggunaan Lahan 

Tata guna lahan akan menjelaskan mengenai peruntukan lahan 

khususnya disekitar wilayah pesisir pantai Kelurahan Kalumeme, 

Kecamatan Ujung Bulu dengan luas wilayah 304,75 Ha. Berdasarkan 

rencana pola ruang pada kawasan penelitian ini diperuntukan kawasan 

permukiman. Sebagian besar wilayah pesisir Kelurahan Kalumeme lahannya 

di dominasi dengan permukiman, perdagangan dan aktivitas lainnya. 

Tabel 1. Penggunaan Lahan di Kelurahan Kalumeme 

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 

1 Permukiman 90,71 29,77 

2 Olahraga 2,17 0,71 

3 Perdagangan 12,09 3,97 

4 Perlindungan Setempat 167,84 55,08 

5 Perkantoran 1,75 0,58 

6 RTH 0,02 0,01 

7 Pertahanan dan Keamanan 0,89 0,29 

8 Peribadatan  0,85 0,28 
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9 Kesehatan 0,14 0,05 

10 Sungai 5,56 1,83 

11 Jalan 16,24 5,33 

12 Pendidikan 3,47 1,14 

13 Industri 1,24 0,41 

14 Sarana Transportasi  1,76 0,58 

 Jumlah  304,75 100 

Sumber: Data Kantor Kelurahan Kalumeme 2018-2022 

d. Prasarana Jalan 

Prasarana jalan merupakan suatu bagian dari prasarana dan sistem 

transportasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri, kolektor, dan lokal yang 

memiliki fungsi pelayanan sebagai penghubung antara satu wilayah ke 

wilayah lainnya. Kondisi jaringan jalan yang terdapat di Kelurahan 

Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba pada umumnya 

baik, rata-rata telah beraspal paving blok, dan perkerasan/beton. Sehingga 

sirkulasi kendaraan tidak mengalami hambatan. 

e. Kondisi Permukiman 

Kawasan permukiman memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat 

tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan 

penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial. Keberadaan 

kawasan permukiman pada kawasan penelitian tersebar di seluruh wilayah 

yang terdiri dari berbagai macam tipe rumah, ada rumah tunggal ada pula 

rumah deret yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai peruntukan rumah 

tunggal tetapi juga sebagai peruntukan aktivitas pemilik rumah, status 
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kepemilikan rumah di kawasan penelitian sebagian besar didirikan oleh 

pemilik itu sendiri. 

f. Sistem Persampahan 

Pengelolaan sampah penduduk sekitar wilayah pesisir Kelurahan 

Kalumeme terbagi menjadi dua yaitu melalui tempat pemilihan sementara 

(TPS) lalu selanjutnya diangkut menuju ke tempat pemprosesan akhir 9 

TPA), selain itu sebagian masyarakat juga langsung membakar sampahnya. 

Lain halnya dengan pengelolaan sampah di sekitar pasar tradisional Cekkeng 

dimana hanya menumpuk sampah disembarang tempat padahal telah 

disediakan I unit kontainer di lokasi tersebut. Hal ini terjadi karena 

kurangnya kesadaran masyarakat atau pedagang untuk tidak membuang 

sampah disembarang tempat. Tentu saja hal ini akan semakin menambah 

pencemaran kondisi fisik lingkungan pesisir. 

g. Mata pencaharian 

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Kalumeme bergerak pada 

beberapa jenis kegiatan seperti sektor pertanian, nelayan, perdagangan, dan 

lain sebagainya. Sebagian besar penduduk bergerak pada sektor pertanian 

dan nelayan. Sedangkan selebihnya berprofesi pada kegiatan perkebunan, 

perdagangan, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, pertambangan, 

angkutan, bangunan dan lain sebagainya hal ini disebabkan oleh potensi 

lahan yang cukup subur dan di tunjang oleh prasarana penunjang seperti 

jaringan irigasi dan industri pengolahan hasil pertanian lainnya. Sedangkan 

penduduk lainnya yang tidak bekerja merupakan ibu rumah tangga dan 
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penduduk usia sekolah, dan selebihnya merupakan pencari kerja atau 

penduduk yang belum memperoleh pekerjaan. 

Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk di Kelurahan Kalumeme 

No Mata Pencaharian Persentase 

1 Nelayan  48% 

2 Wirawasta/Pedagang 15% 

3 PNS 13% 

4 Petani 14% 

5 Peternak 10% 

Sumber: Data Kantor Kelurahan Kalumeme 2018-2022 

Tabel 3. Data Penduduk Kelurahan Kalumeme 

 No. LINGKUNGAN 
Jumlah 

KK 

Jumlah Penduduk 

Awal Januari 2022 

Jumlah Penduduk 

Akhir Januari 2022 

L P L+P L P L+P 

1 Kalumeme 617 1.229 1.502 2.731 1.230 1.503 2.733 

2 Ela-ela 639 1.207 1.225 2.432 1.201 1.227 2.428 

3 BTN Ujung Bulu 305 882 927 1.809 882 927 1.809 

4 Bonto Mangape 83 310 515 825 310 515 825 

Dst         

Jumlah 1.644 3.628 4.169 7.797 3.623 4.172 7.795 

Sumber: Data Kantor Kelurahan Kalumeme 2018-20223 

 

                                                           
3Abdul Rafik Rahim, Kepala Kelurahan Kalumeme 
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B. Profil Pondok Pesantren Babul Khaer 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Babul Khaer 

Sejak tanggal 1 januari 1979 sudah berdiri pesantren Babul Khaer 

Bulukumba, bertempat di Mesjid Babul Khaer Bulukumba Jln. Abd. Jabbar No. 22 

Bulukumba, dan semua kegiatan pesantren di dalam Mesjid dengan jumlah santri 109 

orang. 

Pesantren ini diasuh oleh almarhum M. Saleh Junaid dengan sistem 

pendidikan in formal dan hanya melaksanakan pengajian Al-Qur‟an. Kitab-kitab 

agama dan Dakwah sesudah shalat magrib dan subuh, dengan sistem ini pesantren 

Babul Khaer tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan 

Nasional dalam Negara Pancasila sehingga murid berangsur-angsur berkurang dan 

dana kesejahteraaan guru makin merosot. 

Atas prakarsa Bapak H. Abdullah Mangnguluang berusaha meneruskan 

Pesantren Babul Khaer. Maka pada tanggal 27 januari 1985 bertempat di Gedung 

UNIZAL Bulukumba, terbentuklah sebuah Badan dengan nama Panitia Pemikir 

Pembangunan Pesantren Babul Khaer Kalumeme Bulukumba yang diketahui oleh 

almarhum M. Thahir Dg. Pasara. 

Hasil karya panitia pemikir ini membentuk pengurus dengan susunan 

personalia Ketua Dewan Pembina H. Abdullah Mangnguluang. Ketua pengurus 

harian almarhum M. Thahir Dg. Pasara dan sekretaris pengurus harian Drs. Drs. H. 

Syarkawi. Dewan pengurus harian, dibantu oleh Ketua Majelis Fisik Sosial Logistik 

Dakwah dan Pendidikan, dari hasil pengurus dapat mengumpulkan dana pertama 

sebanyak Rp. 5.505.720,- dengan areal 1,80 ha di lingkungan Kalumeme Kec. Ujung 

Bulu Kab. Bulukumba sebagai Hibah dari Hj. Maemunah, H. Abdullah 
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Mangnguluang, H. Muh. Natsir Mangnguluang dan Lembang. Di lokasi tersebut pada 

tanggal 8 Maret 1985 mulai diadakan peletakan batu pertama Asrama Pondok 

Pesantren Babul Khaer Bulukumba oleh Ketua BP7 mewakili Bupati Kepala Daerah 

TK II Bulukumba untuk dua unit Asrama, masing-masing berukuran 7 x  25 meter 

dan satu unit rumah dapur umum santri/wati. 

Sebuah sekolah semi permanen terdiri dari tiga lokal berukuran 7 x 21 meter 

mewakafkan kepada Pondok Pesantren Babul Khaer Bulukumba oleh pengurusnya 

(H. Muh. Natsir Mangnguluang), dengan Rahmat Allah SWT, dalam usaha kurang 

lebih empat bulan semua bangunan sudah dapat dimanfaatkan, pada tanggal 15 juli 

1985 Pondok Pesantren Babul Khaer Bulukumba diresmikan Bapak Bupati Kepala 

Daerah TK II Bulukumba Drs. Andi Kube Dauda dalam satu upacara yang dihadiri 

oleh Ketua Muspidah, Kepala Jawatan/Dinas TK II Bulukumba dan para undangan 

lainnya. 

Pada tahun pertama Pondok Pesantren Babul Khaer Bulukumba menerima 

santri/wati Mts sebanyak 44 orang sampai saat ini telah 31 kali menamatkan, sedang 

alumninya tersebar di beberapa Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, baik 

dalam Negeri maupun Luat Negeri, utamanya Mesir Cairo untuk melanjutkan 

pendidikannya, bahkan telah banyak menjadi PNS, POLRI dan TNI serta swasta. 

Pada tahun 2012 MA PP. Babul Khaer Bulukumba mendapatkan nilai 

akreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional. Bahkan MA PP. Babul Khaer telah 

dijadikan sebagi ketua sub rayon penyelenggara ujian nasional yang membawahi 

madrasah swasta, MA Gunung jati Bulukumba. Kurikulum yang dipergunakan pada 

MA PP. Babul Khaer adalah kurikulum Departemen Pendidikan dan olah raga dan 

kurikulum Kementerian Agama. Tahun Pelajaran 2021/2022 jumlah siswa MA 
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Pondok Pesantren Babul Khaer Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu 

Kabupaten Bulukumba berjumlah 253 siswa.4 

Tabel 4. Data siswa tahun pelajaran 2021/2022 

No KELAS LK PR JUMLAH 

1. X 29 56 85 

2. XI 35 46 81 

3. XII 33 54 87 

JUMLAH 97 156 253 

Sumber: Data Kepala Yayasan Pondok Pesantren Babul Khaer5 

1. Kelas X : 4 Rombongan belajar 

2. Kelas XI : 4 Rombongan belajar 

3. Kelas XII : 3 Rombongan belajar 

Tabel 5. Data tentang kondisi sarana dan prasarana MA PP. Babul Khaer (data      

ruang kelas) 

Kelas X 4 ruangan dengan kondisi baik 

Kelas XI 4 ruangan dengan kondisi baik 

Kelas XII 3 ruangan dengan kondisi baik 

Sumber: Data Kepala Yayasan Pondok Pesantren Babul Khaer 

  Tabel 6. Data bangunan/ruangan lainnya 

1 Ruangan kantor dengan kondisi  Baik 

2 Ruangan majelis guru dengan kondisi Baik 

3 Ruangan perpustakaan dengan kondisi Baik 

                                                           
4Syamsuddin, Kepala Yayasan Pondok Pesantren Babul Khaer  
5Syamsuddin, Kepala Yayasan Pondok Pesantren Babul Khaer 
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4 Ruangan Lab IPA dengan kondisi Baik 

5 Ruangan Lab Komputer dengan kondisi Baik 

6 Ruangan unit produksi dengan kondisi Baik 

   Sumber: Data Kepala Yayasan Pondok Pesantren Babul Khaer6 

2. Visi misi dan Tujuan MA PP Babul Khaer Bulukumba 

a. Visi  

Mencetak peserta didik yang unggul dalam mutu berorientasi pada akhlak 

yang mulia dan lingkungan. 

b. Misi  

1) Mengembangkan kehidupan Islam 

2) Mengoptimalkan potensi guru yang berorientasi pada KTSP dengan tolak 

ukur peningkatan mutu 

3) Memelihara nilai-nilai agama dan budaya 

4) Menumbuhkan sikap sportif yang dilandasi inteltualitas religius 

5) Mengembangakan dan meningkatkan kinerja sertiap personil madrasah 

6) Mengembangkan sikap logis, cerdas dan bersikaf kreatif 

7) Melaksanakan tupoksi dengan semangat kebersamaan dan demokratis 

8) Meningkatkan kemampuan menguasai ilmu dan teknologi 

c. Tujuan  

Pada tahun 2011-2022  MA PP. Babul Khaer berusaha mencapai tujuan: 

1) Meningkatkan prestasi akademik dengan nilai rata-rata 

2) Membiasakan perilaku Islami dilingkngan madrasah 

                                                           
6Syamsuddin, Kepala Yayasan Pondok Pesantren Babul Khaer, wawancara, 01 Maret 2022  
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3) Meningkatkan potensi akademik, minat dan bakat siswa melalui layanan 

BK 

4) Meningkatkan prestasi akademik siswa dibidang seni dan olahraga 

maupun keterampilan 

5) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran aktif 

6) Obyektif, kreatif, efektif dan menyenangkan (Paikem)  
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3. Struktur Organisasi MA PP Babul Khaer Bulukumba 

 

  Sumber: Data Kepala Yayasan Pondok Pesantren Babul Khaer 

KETUA YAYASAN 

   

PIMPINAN 

 
PIMPINAN DISPORA 

KEPALA MADRASAH 

   SYAMSUDDIN, S. Ag 

KOMITE MADRASAH 

 

BENDAHARA 

IHDAR S. S. Pd 

KEPALA TATA USAHA 

MAQFIRA RAHMA,S.Pd 

KEPALA LAB. KOM 

  MAQRIFA RAHMA, S.Pd 

KEPALA LAB. 
IPA 

 

KEPALA 
KEPERPUSTAKAAN 

JUSNIATI, S. Pd 

BP / BK 

 

KURIKULUM 

 

KESENIAN 

 

SARANA DAN 
PRASARANA 

Hj. NURUL, S. Ag 

HUMAS 

AMRI,S. Ag 

WAKAMAD 

WALI KELAS 
X B IPS 

 

WALI KELAS 
XI A 

 

WALI KELAS 
X B IPA 

 

WALI KELAS 
X A 

 

WALI KELAS 
XI B IPA 

 

WALI KELAS 
XII IPA 

 

WALI KELAS 
XII A 

AMRI, S.Ag 

WALI KELAS 
XI B IPS 

 

WALI KELAS 
XII IPS 

 

TENAGA PENGAJAR 

PESERTA DIDIK 
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C. Pandangan Santri Pesantren Babul Khaer Terhadap Musik Dangdut dan 

Goyang Dangdut 

Melihat fenomena musik dangdut dan goyang dangdut saat ini kian marak. 

Kontroversi, sensasi serta pro-kontra yang terjadi selalu menghiasi televisi. Kaum 

santri yang terkenal sebagai sosok yang religius atau ketika tengah belajar di 

pesantren. Fenomena musik dangdut dan goyang dangdut juga memberi dampak 

tidak langsung bagi siapapun, termasuk santri pondok Pesantren Babul Khaer. 

Komposisi dangdut yang terdiri dari musik, lirik dan goyang sebagai bumbunya 

memiliki posisi yang berbeda bagi santri atau santriwati yang ternyata menggemari 

musik dangdut. Posisi santri sebagai agen of religion control diharapkan mampu 

menjaga ritme ibadah untuk diri sendiri serta mampu memotivasi orang-orang 

disekitarnya. Artinya santri juga harus mampu memposisikan diri ditengah 

merebaknya fenomena dangdut tersebut. Sikap santri terhadap musik dangdut serta 

pengaruhnya terhadap sisi negatif terhadap santri atau santriwati menjadi hal yang 

menarik untuk dikaji mengingat komposisi musik dangdut dan goyang dangdut  yang 

begitu kompleks, lirik yang dahulu santun telah berubah menjadi lirik yang memiliki 

makna ambigu serta goyang dangdut yang kian hari semakin vulgar menjurus erotis 

dan selalu berkembang.  

Musik memiliki bahasa yang universal dapat dinikmati segala usia dan 

segala golongan. Rasanya tidak ada satu pun orang yang tidak luput dari kegemaran 

mendengarkan musik karena musik mampu memberikan sumbangan yang besar bagi 

yang mendengarkannya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa musik dangdut dan goyang 

dangdut perlu kita ubah, agar musik yang kita dengar tidak mengandung makna yang 

berkesan negatif. 
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1. Musik Sebagai Hiburan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti adapun informan yang 

bernama Muhammad Aryo Sagara (19 tahun), mengatakan bahwa: 
"Musik sebagai hiburan, selain menjadikan happy juga mampu membuat 
seseorang yang mendengarkan merasakan kenyamanan, kedamaian dan hati 
kita merasa tenang. Musik yang saya maksud ialah musik yang bernuansa 
Islami karena kita ketahui bersama bahwa dengan mendengarkan sholawat 
hati dan pikiran menjadi tenang itulah keindahan musik yang bernuansa 
Islami. Kalau untuk musik dangdut menurut saya juga boleh tetapi dengan 
catatan musik yang mengandung unsur positif, musik yang tidak menjadikan 
seseorang lalai akan kewajibannya karena beberapa musik dangdut 
sebenarnya itu tidak baik untuk di dengar oleh anak yang dibawah umur 
karena dapat mengubah pola pikir mereka, karena musik ini berbagai genre, 
berpariasi lirik-lirik lagunya dan secara pribadi saya pernah lewat ketika 
saya pulang dari lomba sepanjang perjalanan saya mendengarkan alunan 
suara musik dangdut dan goyang dangdut (elekton) itu disaksikan oleh 
banyak orang berbagai kalangan yang hadir ditempat itu, bukan hanya orang 
dewasa saja tetapi anak dibawah umur juga hadir menyaksikan pertunjukan 
tersebut. Kita tahu bahwa anak yang dibawah masih belum matang 
pikirannya, pikirannya gampang terhipnotis pertumbuhannya masih cukup 
labil, jika dilingkungannya selalu menyaksikan pertunjukan musik maka 
akan terbiasa sejak kecil mereka melihat yang tidak senonoh maka ketika 
besar akan terbiasa melihat dan menyaksikan pertunjukan-pertunjukan yang 
berbau pornografi, karena kenapa sudah kecanduan dari kecil melihat hal-hal 
yang seperti demikian dan saya sebagai santri cukup prihatin dengan hal 
tersebut, karena bukan cuman saya saja yang terkena dampaknya tetapi anak 
dibawah umur juga terkena dampaknya. Musik dangdut secara pribadi tidak 
baik untuk kita dengar terlebih kita tonton karena berbagai macam 
godaannya”.7 
 
Adapun hal senada yang dikemukakan oleh Andi Alfian A‟raaf (18 tahun) 

mengatakan bahwa: 

“Berbicara tentang musik itu sebagai hiburan baik itu masyarakat ataupun 
orang-orang pecinta dangdut tetapi untuk santri secara pribadi hampir semua 
santri tidak menyukai musik dangdut termasuk saya, terlebih goyang 
dangdut saya sangat tidak suka. Goyang dangdut menurut saya itu sesuatu 
yang dapat merusak pandangan, dan tidak etis untuk di pertontonkan di 

                                                           
7Muh Aryo Sagara (19 tahun) Santri Pesantren Babul Khaer, wawancara, 01 Maret 2022, 

Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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depan orang banyak, karena goyang dangdut atau biasa di sebut pertunjukan 
elekton para biduanita ini memperlihatkan auratnya, pakaian yang sangat 
miris (minim), serta mampu menarik perhatian para penonton untuk 
melakukan saweran begitu kuatnya daya tarik pertunjukan goyang dangdut 
ini (elekton) berbagai cara biduan/biduanita memainkan suara, serta berbagai 
ekspresi yang di tampilkan agar penonton yang melihatnya tertarik lebih 
antusias dalam menyaksikan goyang dangdut ini. Santri tidak menyukai 
musik dangdut dan goyang dangdut, karena di pesantren diajarkan tentang 
keagamaan, diajarkan hal-hal yang berbau negatif yang merusak diri sendiri 
perlu dijauhi, jika santri/wati baik itu dilingkungan pesantren ataupun ketika 
kembali di rumah masing-masing akan terasa asing jika santri/wati sangat 
antusias dengan yang namanya musik, saya sendiri jika kembali dirumah 
selain mengerjakan kewajiban sebagai seorang santri juga selalu mendengar 
sholawat yang bernuansa Islami”.

8 

2. Musik Dangdut dan Goyang Dangdut Mempunyai Sisi Negatif. 

Berdasarkan hasil pernyataan yang dikemukakan oleh Andi Alfian A‟raaf di 

perjelas oleh informan yang bernama Nursahida Salsabila (19 tahun) salah satu 

santriwati yang berstatus sebagai pelajar di Pesantren Babul Khaer yang juga 

merupakan bagian yang tidak menyukai musik dangdut dan goyang dangdut. Saudari 

mengatakan: 
“Berbicara tentang musik, musik terbagi-bagi karena tergantung lagu dan 
liriknya, mengenai musik dangdut ada juga yang baik didengar dan 
maknanya berkesan positif, dan ada juga musik dangdut yang sangat 
berlebihan. Kalau goyang dangdut sendiri secara pribadi sangat tidak suka 
karena mengandung kesan yang negatif terhadap berbagai kalangan dan 
tidak dipungkiri bahwa pertunjukan goyang dangdut tersebut yang hadir 
hanya orang dewasa saja tetapi anak yang dibawah umur akan ikut serta 
dalam sebuah pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut tersebut maka 
dari itu goyang dangdut menurut saya, itu perlu di hindari agar anak yang 
dibawah umur tidak ikut serta dalam sebuah pertunjukan kita ketahui 
bersama bahwa selain berdampak negatif terhadap anak dibawah umur itu 
bisa menjadikan orang akan kecanduan dengan apa yang mereka lihat, dan 
saya pribadi merasa terganggu dengan musik dangdut dan goyang dangdut 
sendiri. Santri/wati tidak menyukai musik dangdut dan goyang dangdut, kita 
ketahui bersama bahwa musik bisa menjadikan kita lupa dengan waktu, lupa 

                                                           
8
Andi Alfian A‟raaf (18 tahun), Santri Pesantren Babul Khaer, wawancara, 01 Maret 2022, 

Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.    
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dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Fenomena musik yang saya 
lihat begitu sangat berkembang karena peminatnya bukan hanya masyarakat, 
anak muda, bahkan anak dibawah umur juga menyukainya terlebih musik ini 
bukan hanya di desa tetapi di kota banyak yang menyukainya. Namun orang 
yang sedang asik dengan pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut 
tidak sadar dengan waktu yang seharusnya sudah memasuki waktu sholat, 
mala mereka mainkan alat musik dengan suara yang tinggi sambil 
bergoyang-goyang. Musik dangdut membuat kita lupa dengan kewajiban 
kita, maka dari itu saya tidak suka dengan musik dangdut”.9 
 

3. Musik Dangdut dan Goyang Dangdut Mengarah pada pornografi 

Menurut Jihan (18 tahun) juga mengatakan bahwa: 

“Pandangan sebagai santriwati kalau goyang dangdut pribadi dari kecil 
memang saya tidak suka dengan musik dangdut dan goyang dangdut, jadi 
ketika dilingkungan sekitar ketika saya kembali dirumah atau di kampung 
ketika orang disekitar saya mendengarkan musik itu saya lebih memilih 
untuk masuk di kamar karena beberapa yang saya lihat baik itu di sosial 
media (sosmed) dan disekitaran saya musik dan goyang dangdut itu 
terkadang sangat berlebihan karena beberapa lirik lagunya dan goyangannya 
yang mengarah pada pornografi. Musik dangdut dan goyang dangdut 
menurut saya pribadi apalagi saya statusnya sebagai santriwati yang 
sementara menempuh pendididkan di Pesantren Babul Khaer itu sangat tidak 
wajar bagi kaum santi/santriwati karena banyak hal yang tidak etis untuk 
dipandang dari musik dangdut dan goyang dangdut tersebut. Salah satunya 
ialah musiknya itu sendiri, kita ketahui bersama bahwa dahulu sebelum era 
globalisasi itu berkembang musik itu bisa dijadikan sebagai alat untuk 
mengobati rasa stres tetapi sekarang bukan lagi untuk sebagai obat stres 
tetapi alunan musiknya itu sudah semakin berkembang karena sudah 
mengarah pada pornografi. Oleh karena itu, saya tidak menyukai musik 
dangdut dan goyang dangdut sejak kelas 5 SD saya berkunjung di acara 
orang dan kebetulan saya anak ustadz, sejak kecil saya di beritahu bahwa 
musik dangdut dan goyang dangdut itu selalu hadir yang namanya pakaian 
minim (tidak sopan) dan saya pernah lihat juga ketika sudah tampil atau 
membawakan sebuah nyanyian mereka dibawah panggung berkumpul 
sambil menikmati minuman keras sambil merokok. Dampak negatif bagi 
santri terhadap musik dangdut dan goyang dangdut, bagi orang yang 

                                                           
9Nursahida Salsabila  (19 tahun), Santriwati Pesantren Babul Khaer, wawancara, 02 Maret 

2022, Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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mendengar musik dangdut dan goyang dangdut ialah mampu mempengaruhi 
hal-hal yang tidak senonoh, dapat mengundang hawa nafsu”.10 
 

4. Goyang Dangdut (Biduanita) Menjurus Erotis 

Saudari Andi Khaeria juga berpendapat tentang musik dangdut dan goyang 

dangdut yang mengatakan: 

“Musik dangdut dan goyang dangdut tidak terlalu mempermasalahkan 
karena dangdut tersebut sudah melekat di kehidupan kita, itu sebagai budaya 
yang kita tidak bisa lepaskan oleh orang Indonesia karena itu sudah 
budayanya. Kalau musik dangdut itu tidak apa-apa secara genre karena 
beberapa lirik lagu musik mempunyai lirik lagu yang positif dan bernuansa 
Islami, kecuali dengan goyangannya secara pribadi sangat tidak suka, tidak 
tertarik dan memang saya juga termasuk orang yang tidak suka dengan 
musik dangdut dan goyang dangdut. Tetapi saya sebagai masyarakat 
Indonesia sangat mengapresiasi yang namanya musik karena selain itu 
budaya kita, musik juga harus dilestarikan tetapi yang saya lihat sekarang 
saya sebagai santri cukup prihatin dengan musik yang dimainkan oleh orang-
orang disekitar sebenarnya musik itu bisa saja dilakukan oleh orang yang 
menyukainya tetapi caranya yang harus diubah, orang yang memainkan alat 
musik  perlu mempunyai kesadaran untuk tidak berlebihan baik itu secara 
lirik, goyangan dan beberapa alunan-alunan musik yang terkadang berbau 
pornografi, tidak menyukai musik dangdut dan goyang dangdut secara 
pribadi, kita ketahui bersama bahwa setiap orang punya persepsi, sudut 
pandang masing-masing dan pastinya punya selera masing-masing.  
Berbicara tentang musik dangdut dan goyang dangdut menurut saya musik 
dangdut tersebut selain dianggap hal yang kurang etis juga melambai-lambai 
dalam artian lirik-lirik lagunya itu maknanya kurang enak di dengar, kurang 
pas bagi kami sebagai santri/santriwati untuk mendengar atau menyaksikan 
pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut. Karena dilingkungan kami 
selalu di ajarkan untuk menjauhi sesuatu yang tidak pantas untuk dipandang 
apalagi kami yang statusnya sebagai penghapal akan tidak berkah jika kita 
melihat atau menyaksikan hal-hal yang dilarang oleh agama”.11 

                                                           
10Jihan (18 tahun), Santriwati Pesantren Babul Khaer, wawancara, 09 Maret 2022, 

Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
11Andi Khaeria (19 tahun), wawancara, Santriwati, Pesantren Babul Khaer, 02 Maret 2022, 

Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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Aktivitas yang dilakukan namun melampaui batas kata Rasulullah ada wanita 

yang tidak bisa cium bau surga, mereka yang berpakaian tapi telanjang terlalu ketat 

atau terlalu tipis, serta mempertontonkan aurat didepan orang banyak.  

5. Santri/wati Menyukai Musik Tetapi Musik yang Islami, seperti Qasidah, 

Sholawat dan arabic. 

Menurut Umaiyyah (19 tahun) dan Muh Danil (19 tahun) santri/wati memiliki 

aktivitas di pondok pesantren, mengatakan bahwa: 
“Musik dangdut dan goyang dangdut, secara pribadi kalau di pesantren 
santri/santriwati lebih dominan pada musik yang bernuansa Islami, seperti 
religi, arabic dan sholawat. Kebetulan di pesantren ada akustik tetapi kami 
bergerak dibidang keagamaan musiknya itu yang islami-islami. Secara 
pribadi saya juga santri yang tidak menyukai musik dangdut apalagi yang 
berkesan berlebihan dan berbau pornografi, sangat tidak suka. Keseharian 
kami dipesantren lebih mengarah pada sholawat-sholawat nabi, ketika sudah 
sholat berjamaah di masjid kami santri/wati tinggal untuk sholawat, 
disamping itu aktivitas kami juga seperti mengaji, menghafal dan murojah. 
Saudara Muh Danil, juga mengatakan Secara pribadi, keseharian kami di 
pesantren tidak memprioritaskan musik meskipun di dalam ruang lingkup 
pesantren terdapat alat-alat musik karena beberapa santri/wati bagian dari 
akustik, tetapi kami lebih fokus di pelajaran keagamaan, aktivitas-aktivitas 
yang dilakukan oleh santri dan santriwati seperti mengaji, menghapal, dan 
sholawat ketika waktu pelajaran selesai”.12 

 
6.  Santri/wati tidak Menyukai Musik Dangdut dan Goyang Dangdut Karena 

Lirik lagu, Nada, dan Suara yang Sangat Keras Serta Berbagai Varian Genre yang di 

Mainkan Oleh Biduanita Tersebut. 

Selain itu, Umaiyyah juga menjelaskan tentang musik dangdut dan goyang 

dangdut, saudari mengatakan: 

“Berbicara tentang musik dangdut dan goyang dangdut ketika santri ditanya 
mengapa demikian santri ataupun santriwati tidak menyukainya salah satunya 
lirik lagu, nada, dan suara yang begitu keras karena alunan suaranya itu selain 
keras juga orang yang memainkan alat musik itu berbagai varian yang 

                                                           
12Umaiyyah (19 tahun) dan Muh Danil (19 tahun), wawancara, 02 Maret 2022, Pondok 

Pesantren Babul Khaer Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.  
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membuat saya sakit kepala, pusing dan kaget-kaget. Musik dangdut itu terlalu 
vulgar bagi kami sebagai santri/wati. Secara pribadi musik itu bagi kami 
sebagai santri punya dampak negatif, ketika pikiran dibumbuhi oleh hal-hal 
negatif maka hapalan seorang santri/wati tidak berkah karena kami berdosa 
sudah tau bahwa itu dilarang tetapi kami mala menyaksikan hal tersebut, maka 
dari itu saya tidak ingin menjadi bagian dari pertunjukan musik tersebut. 
Begitu banyaknya sisi negatif yang kami rasakan sebagai anak santri/wati 
bukan hanya kami tetapi saudara-saudara kami diluaran sana, anak yang 
dibawah umur pasti juga terkena dampaknya jika terus-terusan musik ini di 
populerkan dikalangan anak-anak”. 

7. Santri/wati Menganggap Musik Dangdut dang Goyang Dangdut Berlebihan. 

Pernyataan yang di sampaikan oleh saudari Umaiyyah tentang musik dangdut 

dan goyang dangdut senada dengan apa yang di sampaikan oleh saudari Afika Aulia, 

yang juga mengatakan: 
 “Banyak hal yang membuat santri tidak menyukai musik dangdut dan goyang 

dangdut, salah satunya ialah saya sebagai perempuan merasa malu ketika 
sesama saya memperlihatkan aurat mereka pakaian yang begitu minim, 
berbagai mimit muka ekspresi yang mengundang daya tarik penonton atau 
yang sedang menyaksikan pertunjukan musik dangdut ini. Saya mewakili 
teman-teman santri/santriwati banyak sekali yang bertanya mengapa 
santri/wati tidak menyukai musik dangdut dan goyang dangdut itu disebabkan 
karena saya pernah dengar ceramah, santri/wati yang menyaksikan sebuah hal 
yang tidak senonoh tidak pantas untuk dilihat maka tidak lancar atau tidak 
barokah hapalannya, (murojah) ilmu yang kita dapat itu tidak akan bisa 
sampai di otak ketika pikiran kita bercampur dengan hal-hal yang negatif.   
Dampak negatif musik dangdut dan goyang dangdut terhadap santri, salah 
satu yang saya sebutkan tadi ialah tidak lancar hapalan (murojah) ketika 
pikiran selalu bercampur dengan hal-hal negatif. Mempengaruhi pola pikir 
(mindset) apalagi yang masih dibawah umur, membuat tidak fokus karena 
setan akan lebih senang ketika waktu kita kebanyakan di gadjet dibanding 
membaca Al-Qur'an, dan Pergaulan yang begitu bebas ketika musik dangdut 
dan goyang dangdut ini kita terapkan dalam kehidupan kita, serta berbagai 
godaan dari luar yang akan merusak citra saya sebagai santi/wati”.13 

 
 

 

                                                           
13Afika Aulia Ahsani (18 tahun), wawancara, Santriwati, Pesantren Babul Khaer, 09 Maret 

2022, Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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8. Dampak Negatif Pertunjukan Musik Dangdut dan Goyang Dangdut. 

Menurut Fa‟izah, selain santri/wati tidak menyukai pertunjukan musik dan 

goyang dangdut, terdapat dampak negatif terhadap santri/wati dan juga anak dibawah 

umur saudari mengatakan: 

“Dampak negatif yang dirasakan,  lirik lagu yang terkadang mengarah pada 
pornografi, beberapa goyangan ketika musik dangdut dan goyang dangdut 
berlangsung biduan/biduanita goyangannya itu mengarah pada pornografi dan 
pakaian yang mereka pakai membuat pandangan santri atau orang yang 
melihatnya mengundang nafsu, serta anak kecil ikut serta dalam sebuah 
pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut berlangsung, itu sangat tidak 
etis ketika anak dibawah umur melihat gerakan-gerakan yang tidak 
semestinya mereka lihat karna masa pertumbuhan yang masih rentang dan 
pola pikir (mindset) mereka masih minim. Selain tidak etis untuk di 
pertontonkan juga seorang pengahapal harus menjaga hapalannya, mata dan 
pikiran selalu baik, agar mudah di ingat kembali”.14 
 

9. Santri/wati Menganggap Musik Dangdut dan Goyang Dangdut Dapat 

Merusak Pandangan Seorang Penghafal. 

Menurut Alifia Amanda Rayni (18 tahun) juga mengatakan bahwa: 

“Santri tidak menyukai musik dangdut dan goyang dangdut, yang saya lihat 
baik secara langsung maupun tidak langsung itu dari segi biduannya dan cara 
menyanyikannya itu berlebihan merusak pandangan kita ini yang berstatus 
sebagai santri/wati karena cara menyampaikannya itu melampaui batas lagu-
lagu yang sebenarnya kedengarannya positif tetapi mereka biduanita ini 
mengubah lirik sambil suara musik itu (dj) mengarah pada pornografi aksi 
panggungnya itu tidak senonoh bagi anak yang belum cukup umur, belum 
pantas untuk mereka lihat tetapi karena pertunjukan musik dangdut ini berada 
dilingkungan terbuka otomatis anak-anak yang dibawah umur menyaksikan 
pertunjukan tersebut. Dampak negatif terhadap musik dangdut dan goyang 
dangdut bagi santri, tidak etis untuk dipandang oleh kaum santri/wati terlebih 
anak yang dibawah umur. Mengurangi pahala sebagai santri/wati ketika 
menyaksikan pertunjukan yang berbau pornografi, kita ketahu bersama bahwa 
goyang yang memperlihatkan tubuh apalagi yang bukan muhrim itu dilarang 
oleh agama Islam, apalagi kita sebagai perempuan harusnya menutup aurat 

                                                           
14

Fa‟izah (19 tahun), Santri Pesantren Babul Khaer, wawancara, 09 Maret 2022, Kelurahan 
Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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dari orang yang bukan muhrimnya dan senangtiasa menjaga aurat baik dari 
segi ucapan terlebih tubuh kita”.15 

 
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas dapat 

disimpulkan bahwa santri penghafal Al-Qur‟an tidak boleh mendengarkan musik 

dangdut dan goyang dangdut, santri/wati yang statusnya sebagai penghafal  akan 

memilah apa yang mereka dengarkan agar tidak merusak hapalan ayat-ayat suci 

mereka. Seperti yang baru-baru ini viral video yang menayangkan sejumlah santri 

penghafal Al-Qur‟an yang sedang mengantri untuk vaksin dengan menutup 

kupingnya ketika mendengarkan musik. Sebagian netizen mengatakan, para santri 

yang menutup kuping agar tidak terdengar suara musik. Terkait dengan hal itu 

kebanyakan santri tidak menyukai musik dangdut dan goyang dangdut, karena 

mengandung kesan negatif dan dapat merusak pandangan baik santri/wati terlebih 

anak dibawah umur. Santri atau santriwati lebih memilih mendengarkan sholawat 

atau musik yang bernuansa Islami seperti arabic, nasyid, rebana dan religi. 

10. Terkait Musik Dangdut dan Goyang Dangdut, Selain kita di Anjurkan untuk 

Menjaga Pandangan dari Mukminim yang Bukan Muhrim, juga Goyang Dangdut 

Melampaui Batas dan Dapat Memunculkan Syahwat. 

Memperjelas pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh santri atau 

santriwati tentang fenomena musik dangdut dan goyang dangdut, salah satu informan 

yang bernama ustad Ihdar (43 tahun) bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

yang juga menjadi informan tambahan dalam penelitian ini sebagai seorang pembina 

di pesantren, beliau ini sudah sangat lama mengajar di pondok Pesantren Babul Khaer 

-+17 tahun. Beliau mengatakan: 

“Musik dangdut dan goyang dangdut, dalam ajaran Islam baik laki-laki 
maupun perempuan dianjurkan untuk menjaga pandangannya dari hal-hal 
yang dilarang syariat Islam. Terkait dengan hal itu yang di maksud dengan 
menjaga pandangan mukminin dari aurat-aurat, wanita asing, anak kecil yang 
rupawan yang mana itu ditakutkan menjadi fitnah jika melihatnya, sementara 

                                                           
15Afika Aulia Ahsani (18 tahun), wawancara, Santriwati, Pesantren Babul Khaer, 09 Maret 

2022, Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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maksud lain adalah menahan diri dari perhiasan dunia yang memperdayai dan 
menjerumuskan pada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Swt. 
Menurut saya, ketika goyang dangdut melapongkan melampaui batas dengan 
kata memunculkan syahwat atau menggangu pandangan kita ini yang 
mayoritas Islam itu dilarang, maknanya bahwa saya pribadi tidak setuju 
dengan hal itu bahwa goyangan dangdut yang memunculkan gairah atau erotis 
itu menurut saya adalah dilarang. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan 
agama kita, sekedar menghibur saja dengan tidak melampaui batas itu bisa 
dan wajar saja dilakukan bagi yang menyukai musik. Namanya goyang 
dangdut, pastinya mengundang banyak orang, apalagi penyanyinya ini wanita 
sebagaimana yang di katakan HR. Ahmad dan Muslim, wanita-wanita yang 
menyimpang dari ketaatan dan menjadikan hati seorang pria cenderung 
kepada kerusakan (kemaksiatan) jangan sampai bertabarruj (menampakkan 
aurat) atau mempertontonkan aurat di depan orang banyak, sebagaimana yang 
dilakukan wanita-wanita jahiliyah tenpo dulu atau pun jahiliyah modern. 
Perlunya kita memahami lebih jauh tentang isi Al-Qur‟an agar tertanam dalam 

diri bahwa apa yang sebenarnya diinginkan oleh hati belum tentu akan 
berpengaruh positif terhadap diri sendiri. Banyak musik Islami yang 
sebenarnya perlu dikembangkan oleh kita ini yang mayoritasnya Islam salah 
satunya musik nasyid inilah yang sebenarnya kita kembangkan di tengah-
tengah masyarakat atau anak muda untuk selalu mendengarkan musik yang 
bernuansa Islami sholawat dan sebagainya. Saya selalu menyampaikan sama 
anak-anak santri/wati agar selalu menjaga pandangannya dari hal-hal yang 
dapat merusak pikiran dan hati mereka. Karena ilmu serta hapalan tidak 
mudah masuk di otak kalau pikiran selalu ternodai dengan hal-hal yang 
buruk”.16 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas santri dan ustadz itu 

memiliki pemahaman yang sama sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa pemahaman yang dimiliki oleh santri diperoleh dari ustadz (Pembina di 

pesantren). Santri/wati tidak menyukai musik dangdut dan goyang dangdut karena 

pakaian serba minim, lirik lagu yang berpariasi juga berkesan seperti pornografi. 

Musik dangdut dan goyang dangdut menurut saya sangat banyak sisi negatifnya 

terhadap santri/wati salah satunya, dapat menghilangkan hapalan dan dapat merusak 

pikiran mereka. Santri/wati lebih menyukai musik yang bernuansa Islami seperti 

arabic, nasyid, dan sholawat. 

                                                           
16Ustadz Ihdar (43 tahun), Pendidikan Agama Islam (PAI), wawancara, 04 Maret 2022 

pondok Pesantren Babul Khaer, Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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D. Sikap Santri Terhadap Masyarakat yang Melakukan Pertunjukan Musik 

Dangdut dan Goyang Dangdut di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu 

Kabupaten Bulukumba. 

Pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut sering kita jumpai 

dimana-mana, tidak hanya di desa tapi di kota-kota juga pertunjukan ini sering di 

tampilkan seperti (elekton dan karaoke). Pertunjukan tersebut tidak hanya di hadiri 

oleh orang dewasa akan tetapi berbagai kalangan diantaranya remaja, orang tua 

bahkan anak dibawah umur ikut serta menyaksikan pertunjukan tersebut. Ketika salah 

satu masyarakat Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu menghadirkan 

pertunjukan misalnya saja (elekton) yang hadir pada pertunjukan itu bukan hanya 

masyarakat lokal tetapi berbagai desa yang datang atau (masyarakat pendatang) ikut 

serta menyaksikan pertunjukan tersebut. 

Pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut merupakan istilah yang 

sangat familiar di masyarakat, terlebih di kalangan generasi muda yang merupakan 

tren untuk menghibur diri, melepaskan beban pikiran dari segala bentuk persoalan 

kehidupan yang melanda, bahkan tidak jarang menjadi ajang untuk mencari jodoh 

bagi para bujangan. Secara psikologis, memang pertunjukan ini dapat menyenangkan 

pikiran, menghibur hati yang galau, dan menyenangkan pandangan bagi yang 

menyukai musik. Begitu banyak yang dapat dilihat dan dinikmati secara gratis dari 

sarana dan fasilitas yang tersedia hingga keramaian orang-orang yang lalu lalang, 

laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, hingga dewasa semuanya berbaur menjadi 

satu tanpa mempedulikan penampilan satu dengan lainnya antara lawan jenis, apakah 

sesuai dengan etika agama atau tidak. 
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1. Sikap Santri/wati Terhadap Masyarakat Merasa Terganggu dan Sangat Risih  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh informan yang 

bernama Andi Khaeria (19 tahun) santriwati di pondok Pesantren Babul Khaer 

mengatakan bahwa:  
“Sikap santri terhadap masyarakat yang melakukan pertunjukan musik 
dangdut dan goyang dangdut, kita ketahui bersama bahwa musik dangdut dan 
goyang dangdut berbagai komentar yang muncul dari berbagai kalangan mulai 
dari para artis, pengamat sosial, agamawan, budayawan, ilmuwan, mahasiswa, 
pelajar, karyawan, supir bahkan tukang becak sekalipun. Komentarnya 
bermacam-macam ada yang merasa miris, resah, marah, prihatin, kagum, 
senang dan berbagai perasaan lain yang mungkin berbeda-beda. Menurut saya 
pribadi merasa terganggu dan sangat risih terhadap masyarakat yang 
melakukan pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut karena suaranya 
itu yang sangat ribut, apalagi ketika sementara waktu belajar dimalam hari 
alunan suara yang begitu keras terdengar yang membuat saya tidak fokus 
dalam belajar (menghapal, mengaji, dan lain sebagainya). Pertunjukan musik 
dangdut dan goyang dangdut bukan hanya dimainkan beberapa jam saja tetapi 
biasanya sampai dua hari berturut-turut, suara-suara yang keras ini mampu di 
dengar meskipun jaraknya begitu jauh -+ 20 meter akan tetap terdengar karena 
musik dangdut atau elekton ini mempunyai alat pengeras suara yang begitu 
keras yang mampu didengar meskipun jaraknya begitu jauh”.17 

 
Berdasarkan hasil wawancara oleh informan Andi Khaeria hampir sama 

dengan apa yang diungkapkan oleh Afika Aulia Ahsani (18 tahun) yang juga 

mengatakan: 

“Sikap santri terhadap masyarakat, terus terang sebenarnya merasa 1. Risih 2. 
Marah 3. Kesal dengan masyarakat yang melakukan sebuah pertunjukan 
musik dangdut dan goyang dangdut, selain menggangu ketenangan, 
menggangu aktivitas belajar terlebih suasana yang begitu ramai dan berbagai 
macam model ketika musik dangdut dan goyang dangdut ini ada, yang saya 
lihat ada yang meminum minuman keras (mabuk), berkelahi, menghalangi 
jalan, dan parahnya lagi ketika diwaktu malam hari mereka ribut dan berkelahi 
antar sesama masyarakat lokal atau masyarakat pendatang dengan masyarakat 
lokal, hal tersebut yang membuat saya tidak menyukai sebuah pertunjukan 
musik dangdut karena selain menarik perhatian masyarakat untuk datang 

                                                           
17Andi Khaeria (19 tahun), wawancara, Santriwati, Pesantren Babul Khaer, 02 Maret 2022, 

Kelurahan Kalumeme Kec Ujung Bulu Kab. Bulukumba. 
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menyaksikan pertunjukan tersebut, musik juga dapat menggangu ketenangan 
masyarakat lainnya. Secara pribadi saya sebagai santri meskipun risih atau 
tidak suka dengan apa yang masyarakat lakukan saya tetap menghargai 
dengan apa yang mereka lakukan, karena musik sudah melekat dikehidupan 
masyarakat apalagi orang tua, yang memang tradisi yang ketika ada sebuah 
pernikahan atau pengislaman beberapa masyarakat akan menghadirkan 
pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut (elekton). Disini peran 
santri/wati bagaimana dia bisa mengajak masyarakat atau anak muda agar 
memberitahu bahwa yang namanya musik dangdut dan goyang dangdut itu 
tidak baik jika berlebihan, masih banyak musik yang lebih positif lagi yang 
bisa kita hadirkan musik yang bernuansa Islam, seperti Arabic, Nasyid dan 
Religi, selain bernuansa Islam musik ini juga bisa menjadikan hati kita terasa 
tentram, bisa menjadi motivasi terlebih yang mendengarkan sholawat itu akan 
menjadi pahala apalagi di saksikan dan di dengar oleh orang banyak”.18 

 
2. Sikap Santri/wati Terhadap Masyarakat Kurang Nyaman dan Risih 

Menurut Alifia Amanda Rayni (18 tahun) juga mengatakan bahwa: 

 “Sikap santri terhadap masyarakat, secara pribadi sikap saya kurang nyaman,  
risih dan emosi terhadap masyarakat yang melakukan pertunjukan musik 
dangdut dan goyang dangdut, sangat prihatin dengan apa yang mereka tonton, 
selain membuat resah juga beberapa masyarakat disekitar tempat pertunjukan 
itu juga merasa terganggu karena kita sebagai masyarakat dan memang 
tempatnya itu sangat strategis banyak yang bermukim ditempat itu dan pernah 
kejadian orang dirumah sangat terganggu dengan alunan suara musik yang 
begitu keras karena pada saat itu nenek dari ibu saya sedang sakit tetapi 
beberapa masyarakat tidak mengerti dengan hal itu, mereka asik menikmati 
pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut tanpa mereka pikir bahwa 
apakah ketika saya menghadirkan pertunjukan musik dan goyang dangdut ini 
tidak akan mengganggu orang di lingkungan sekitar atau masyarakat yang 
bermukin di tempat itu, di satu sisi saya paham bahwa musik ini sebagai 
media hiburan tetapi faktanya yang pernah saya lihat mereka memainkan alat 
musik bukan hanya setengah hari saja tetapi biasa sampai 2 hari berturut-turut, 
otomatis kenyamanan para masyarakat yang lainnya dan juga anak sekolah, 
terlebih saya sebagai santri/wati merasa kurang setuju dengan adanya 
pertunjukan yang dilakukan sampai berlarut-larut malam, kesannya itu sangat 
mengganggu bagi anak sekolah”.19 
 

                                                           
18Afika Aulia Ahsani (18 tahun), wawancara, Santriwati, Pesantren Babul Khaer, 09 Maret 

2022, Kelurahan Kalumeme Kec Ujung Bulu Kab. Bulukumba. 
19Alifia Amanda Rayni (18 tahun), wawancara, Santriwati, Pesantren Babul Khaer, 09 Maret 

2022, Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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Pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut inilah yang kemudian secara 

normatif, justru membuat pandangan mata dan pikiran menjadi tidak terkontrol, liar 

bahkan memunculkan pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain, yang seringkali 

juga menjadi pemicu munculnya tindakan-tindakan kriminal, asusila, dan yang 

melanggar norma-norma agama. Karena itulah dalam Islam, menjaga pandangan 

terutama terhadap lawan jenis menjadi aturan agama yang sangat penting untuk 

diperhatikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti juga yang di 

sampaikan saudara Andi Aidil (18 tahun) mengatakan bahwa: 

“pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut, melihat hal tersebut, pasti 
kita sebagai santri akan merasa risih, tidak suka dengan apa yang mereka 
lakukan karena melampaui batas dan berlebihan. Sangat menganggu 
pandangan kita sebagai seorang penghafal Al-Qur‟an. Secara tidak langsung 
musik tersebut memberi dampak yang buruk bagi kami seorang santri/wati 
pernah kejadian di tengah kami belajar di kelas masyarakat yang bermukim di 
Kelurahan Kalumeme memutar musik dangdut (elekton) yang begitu keras 
yang membuat kami tidak fokus, terganggu dengan suara tersebut, pelajaran 
yang kami terima tidak begitu mulus, singkat cerita ketika pelajaran 
berlangsung terpaksa kami pindah di kelas lain agar pelajaran yang kami 
terima dapat di pahami dan bisa fokus. Perlunya kesadaran bagi masyarakat 
agar memainkan musik dengan waktu yang tepat dan tidak berlebihan atau 
(melampaui batas)”.20 
 

3. Santri/wati Terganggu dengan pertunjukan Musik Dangdut dan Goyang 

Dangdut yang di Mainkan Oleh Anak Muda dan Juga Masyarakat. 

Menurut Andi Alfan A‟raaf (18 tahun), juga mengatakan bahwa: 

“Sikap santri terhadap masyarakat, mewakili teman-teman santri/wati di 
pondok pesantren Babul Khaer jujur, sangat terganggu dengan suara-suara 
yang dilakukan oleh masyarakat atau anak muda, musik ini sudah sangat 
menyatuh di kehidupan masyarakat, mereka jadikan musik dangdut dan 
goyang dangdut sebagai tempat pelarian dikala mereka punya waktu luang, 
bukan hanya antusias ketika ada pertunjukan elekton tetapi mereka juga 
memainkan karaoke yang dimana mendatangkan banyak orang, bukan hanya 
orang dewasa saja, tetapi anak muda bahkan anak dibawah umur juga ikut 
serta dalam sebuah alunan musik karaoke ini. Beberapa juga masyarakat dan 

                                                           
20Andi Aidil (18 tahun), wawancara, Santri, Pesantren Babul Khaer, 01 Maret 2022, 

Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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anak muda menikmati minuman keras di tengah karaoke berlangsung. Mereka 
melakukan dari jam pelajaran berlangsung kita ketahui bersama meskipun 
jaraknya begitu jauh tetapi yang namanya musik akan tetap terdengar karena 
beberapa bantuan pengeras suara yang mereka gunakan saat karaoke 
berlangsung. Pertunjukan bukan hanya di siang hari berlangsung tetapi di 
malam hari juga mereka mainkan musik karaoke ini. Sebagai santri/wati 
merasa terganggu dengan suara-suara yang sangat keras dan pastinya risih 
akan hal itu”.21 

 
4. Santri/wati Melihat Bahwa Pertunjukan Musik Dangdut dan Goyang Dangdut 

ini Selalu Menimbulkan Konflik. 

Menurut informan yang bernama Afika Aulia Ahsani (18 tahun), sebagai 

korban konflik di saat pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut berlangsung 

mengatakan bahwa:  

“Konflik yang terjadi yang saya pernah dengar dan saya lihat, penonton 
tersebut yang sedang menyaksikan pertunjukan musik dan goyang dangdut 
mereka terlena dengan goyangan para biduanita dan disamping itu kesadaran 
penonton ini sudah tidak stabil yang menyebabkan mereka konflik antar 
masyarakat yang bermukim di Kelurahan Kalumeme karena mereka dilarang 
untuk tidak naik diatas panggung, tetapi masih bersikeras untuk tetap 
melanjutkan goyangannya itu bersama biduanita ini, dari kejadian ini sedikit 
saya cerita, saya pernah menjadi korban disaat konflik sedang berlangsung 
bukan karena saya ikut serta menyaksikan pertunjukan musik dangdut dan 
goyang dangdut tersebut tetapi saya menghadiri acara pernikahan adeknya 
kakak iparku menikah, singkat cerita jadi saya keluar membawakan air dos di 
panggung namun konflik tersebut terjadi dan pada akhirnya masyarakat yang 
melempar batu ke biduanita ini dan pada saat itu saya terkena dengan 
lemparan batu itu salah satu konflik yang pernah saya saksikan dengan 
masyarakat tersebut”.22 
 

Menurut Umaiyyah (19 tahun), mengatakan bahwa: 

 “Masyarakat yang melakukan pertunjukan musik dangdut dan goyang 
dangdut, kita ketahui bersama bahwa alunan suara musik itu begitu keras bisa 
didengar meskipun dengan jarak yang begitu jauh, bahkan di desa sebelah 
juga mendengarkannya karna ultrasonik (pengeras suara) yang begitu kencang 

                                                           
21

Andi Alfan A‟raaf (18 tahun), wawancara, Santri, Pesantren Babul Khaer, 01 Maret 2022, 
Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.  

22Afika Aulia Ahsani (18 tahun), wawancara, Santriwati, Pesantren Babul Khaer, 09 Maret 
2022, Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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yang bisa menarik perhatian masyarakat, menarik simpati masyarakat untuk 
datang menyaksikan pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut, dan 
tidak bisa dipungkiri juga beberapa masyarakat yang datang berbagai macam 
bukan saja warga lokal tetapi luar kelurahan atau desa pun ikut serta dalam 
pertunjukan tersebut. Inilah yang membuat saya risih, tidak suka, bawaanya 
itu kepala terasa sakit jika mendengar suara-suara yang begitu keras dan 
berbagai macam suara yang di putar. Saya sebagai santri selain tidak suka 
dengan musik juga merasa prihatin dengan anak muda sesama saya, sama-
sama perempuan mengapa demikian mereka mempertontonkan aurat kepada 
yang bukan muhrim, bukan hanya sekedar anak muda saja, tetapi masyarakat 
juga sangat antusias mengapa demikian seharusnya banyak kejadian yang bisa 
kita jadikan pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita petik dari pertunjukan-
pertunjukan musik dangdut bahwa banyak orang yang berkelahi, bahkan 
sampai luka, gara-gara hadirnya musik dangdut ini karena berbagai pihak 
yang datang menyaksikan dan minuman-minuman alkohol yang mereka 
konsumsi sebelum hadir di tempat itu, tempat pertunjukan tersebut. Tentu 
saya sebagai santri miris, dan prihatin dengan fenomena tersebut, sudah tahu 
bahwa kita mayoritas Islam harusnya lebih mempopulerkan musik yang 
bernuansa Islami dibanding musik dangdut dan goyang dangdut. Konflik yang 
terjadi selama pertunjukan berlangsung, baju yang di pakai oleh penyanyi atau 
biduanita minim, maka dari itu beberapa masyarakat yang tidak suka dengan 
pertunjukan tersebut (toko masyarakat) komplen terhadap pertunjukan yang 
mereka hadirkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menggangu 
ketenangan. Selain itu jalan-jalan tertutup karena para penonton masyarakat 
berada di tengah jalan dan kendaraan yang ingin lewat tidak bisa dan tidak 
diberi ruang untuk lewat jadi terkadang disitu mereka cekcok antara 
masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang”.23 

 
Menurut Andi Khaeria (19 tahun), berbagai kalangan yang menyukai musik 

dangdut dan goyang dangdut begitu vulgarnya musik di kalangan masyarakat dan 

juga remaja bahkan anak dibawah umur, saudari mengatakan bahwa: 

“Pertunjukan musik dan goyang dangdut banyak yang menyukai bukan hanya 
kalangan bawah saja tetapi kalangan atas banyak yang menyukainya, menurut 
saya karena musik ini mempunyai daya tarik yang begitu kuat, mampu 
merangsang seseorang untuk datang menyaksikan pertunjukan musik tersebut, 
kita ketahui bersama bahwa musik dangdut dan goyang dangdut itu berbagai 
macam lirik lagu alunan suara yang begitu keras, serta goyangan para 
biduanita dibarengi dengan pakaian yang begitu minim yang mampu menarik 

                                                           
23Umaiyyah (19 tahun), wawancra, Santriwati, Pesantren Babul Khaer, 02 Maret 2022, 

Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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perhatian masyarakat atau orang yang tengah menyaksikan pertunjukan musik 
dangdut dan goyang dangdut ini. Tetapi kita tidak bisa pungkiri selera 
seseorang itu hanya bisa kembali kepada diri individu masing-masing mereka 
berhak menyukai musik tetapi harus tahu batasan apalagi kita ini mayoritas 
Islam yang paham tentang agama”.24 
 

5. Santri/wati Melihat Bahwa Ketika Pertunjukan Musik Dangdut dan Goyang 

Dangdut Ini Berlangsung yang Hadir Bukan Hanya Orang Dewasa Saja, Akan Tetapi 

Anak di Bawah Umur Juga Ikut Serta Menyaksikan Pertunjukan Goyang Dangdut 

Tersebut. 

Menurut Nursahida Salsabila (19 tahun) terkait dengan masyarakat, juga 

mengatakan bahwa:  

“Musik dangdut sangat antusias dalam masyarakat dan juga anak muda, 
melihat hal tersebut menurut saya kasihan, kita ketahui bersama bahwa 
Indonesia itu negara mayoritas muslim seharusnya yang dikembangakan itu 
agamanya bukan musiknya, memang musik itu populer tetapi kita ini 
mayoritas agama Islam, masa kita lebih ke barat yang dimana sangat populer 
musiknya seperti diskotik dibanding dengan musik-musik yang bernuansa 
Islami. Musik dangdut sudah tidak asing bagi masyarakat dan juga anak muda 
karena pendengarannya dari kecil musik dangdut yang modern, dan beberapa 
lirik lagu yang sejenis dangdut mereka dengar ketika dari kecil kita biasakan 
dengar lagu-lagu Islami qasidah, arabic, dan sholawat pasti ketika besar akan 
terbiasa dengan apa yang mereka dengar sejak kecil hingga sekarang, karena 
begitu pentinya kebiasaan-kebiasaan positif sejak dini ditanamkan dalam diri 
agar dewasa kita terbiasa dengan apa yang kita lakukan diwaktu kecil. 
Berbicara tentang anak muda yang saya lihat sekarang begitu banyak yang 
mereka buat tetapi menurut saya kesannya itu sia-sia saja karena mereka 
berkumpul-kumpul dengan sesamanya, bahkan mereka bersama dengan orang 
yang lebih dewasa tidak ada tujuan mereka hanya menikmati sebuah minuman 
keras tanpa mereka sadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik 
dalam diri mereka. Secara pribadi sebenarnya itu tergantung dalam diri 
seseorang bagaimana mereka selalu berpikir positif, selalu mengontrol diri 
karena meskipun banyak yang mengajari ketika kita sendiri yang tidak sadar 
akan hal itu semuanya sia-sia saja, jadi perlunya kesadaran terhadap diri 
kita”.25 

                                                           
24Andi Khaeria (19 tahun), wawancara, Santri, Pesantren Babul Khaer, 02 Maret 2022, 

Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.  
25Nursahida Salsabila (19 tahun), wawancara, Santriwati, Pesantren Babul Khaer, 02 Maret 

2022, Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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Pernyataan yang disampaikan oleh Nursahida Salsabila (19 tahun) senada 

dengan Saudara Muh Danil (18 tahun) yang juga mengatakan bahwa: 

“Masyarakat serta anak muda sangat antusias dalam sebuah pertunjukan 
musik dangdut dan goyang dangdut, melihat fenomena yang seperti itu cukup 
prihatin dengan peristiwa yang sampai sekarang masih eksis di kalangan 
masyarakat terlebih anak muda bahkan anak yang masih dibawah umur turut 
ikut serta dalam menyaksikan, menurut saya kurangnya kesadaran yang 
tertanam dalam diri mereka, hal-hal yang sebenarnya tidak semestinya kita 
kembangkan mala orang-orang mensupportnya, mendukungnya, saya juga 
sebagai santri terkadang bertanya-tanya mengapa demikian, kita tahu bahwa 
kita hidup didunia hanya sementara harusnya kita sadar akan hal itu, anak 
muda diluaran sana bukan orang-orang yang tidak memiliki pendidikan justru 
pelakunya ini yang anak sekolahan, padahal mereka mengerti dan tahu bahwa 
remaja/anak muda yang seperti kita yang akan menjadi generasi penerus 
bangsa, mestinya mereka sadar, dan bisa memotivasi diri mereka untuk 
senangtiasa menjaga diri agar terhindar dari segala pergaulan bebas. Peran 
santri salah satunya ialah santri tidak selamanya tinggal di pesantren ketika 
waktu libur akan kembali dirumah masing-masing atau santri ketika bulan 
ramadhan mereka keluar, beberapa ada yang keluar ceramah, disitulah santri 
menyampaikan ceramah, mengajak anak muda untuk senangtiasa selalu di 
jalan yang benar, menghindari pergaulan bebas yang dapat merusak diri 
mereka nantinya”.26 
 

6. Selain Risih Santri/wati Juga Kasihan Dan Turut Prihatin Karena Aktivitas 

yang dilakukan yang Menurut Pandangan Santri/wati Sia-Sia Karena Hanya 

Kesenangan Duniawi Semata.  

Menurut Jihan (18 tahun), salah satu santriwati yang asli Kelurahan 

Kalumeme juga berpendapat tentang remaja yang selalu ikut serta dalam pertunjukan 

musik atau memainkan musik dimalam hari mengatakan bahwa: 

“Anak muda yang terlibat dalam sebuah pertunjukan musik dangdut dan 
goyang dangdut saya pribadi sangat kasihan dan turut prihatin karena kita 
sebagai anak muda atau remaja apalagi anak perempuan harusnya tinggal di 
rumah ketika dimalam hari belajar, dan sebagainya. Lebih mendekatkan diri 
kepada Allah saya sering dengar remaja yang bilang “nikmati masa muda 
sebelum tua” tetapi kita ketahui bersama masih banyak hal yang bisa kita 

                                                           
26Muh Danil (18 tahun), wawancara, Santri, Pesantren Babul Khaer 01 Maret 2022, 

Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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lakukan yang lebih positif lagi dibanding datang ditempat yang tidak jelas. 
Memainkan musik dimalam hari sering kali di lakukan oleh remaja cara 
menyanyinya itu besar sekali suaranya, sambil memukul-memukul sesuatu 
saya tidak lihat itu apa tapi intinya ribut sekali bukan cuman 3 atau 4 orang 
banyak sekali yang kumpul-kumpul sambil nyanyi-nyanyi, kalau siang tidak 
terlalu ributji, tapi itupi dilakukan kalau berlarut malam disitumi  hebohnya. 
Jadi kadang saya risih, karena terganggu suaranya ribut sekali. Tetapi satu sisi 
saya merasa  merasa kasihan terhadap masyarakat ataupun remaja yang ikut 
serta dalam sebuah pertunjukan musik dan goyang dangdut, karena 
pertunjukan yang mereka saksikan sangat melampaui batas, dan di era yang 
sekarang kebanyakan pedangdut biduanita yang begitu minim dalam 
berpakaian (sangat tidak sopan) dan rata-rata kebanyakan yang menonton itu 
bukan muhrim tentunya pasti mereka dipandang sebelah mata karena 
pakaiannya ini yang serba ketat (minim) dan itu tidak baik dalam Islam karena 
mereka mempertontonkan auratnya kepada orang banyak”.27 

7. Pertunjukan Musik Dangdut dan Goyang Dangdut Selalu dimainkan Oleh 

Masyarakat Kelurahan Kalumeme Pastinya Merasa Terganggu dengan Alunan Musik 

Tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara yang di kemukakan oleh beberapa santri atau 

santriwati, terkait dengan sikap santri terhadap musik dangdut dan goyang dangdut 

terdapat 2 informan yang bernama Ustadzah Nisrayanti (33 tahun) dan Ustadz Ihdar 

(43 tahun) dari 2 informan ini saya jadikan kata kunci dalam penelitian ini karena 

saya ingin mengetahui kondisi Pesantren Babul Khaer di tengah masyarakat yang 

melakukan pertunjukan di saat pembelajaran berlangsung.  

Menurut Ustadzah Nisrayanti (33 tahun) mengatakan bahwa: 
“ketika masyarakat mengadakan sebuah pertunjukan musik dangdut dan 
goyang dangdut (elekton atau karaoke) secara pribadi pastinya merasa 
terganggu dengan alunan suara yang dimainkan oleh masyarakat apalagi 
ketika di tengah mengajar bawaanya itu tidak fokus, dan pastinya para 
santriwati juga tidak fokus dan beberapa juga ketika saya menyampaikan 
mereka tidak dengar karena alunan musik ini yang sangat keras”.28 

                                                           
27Jihan (18 tahun) wawancara, Santriwati, Pondok Pesantren Babul Khaer, 09 Maret 2022, 

Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
28Ustadzah Nisrayanti (33 tahun), wawancara, 04 Maret 2022 pondok Pesantren Babul Khaer, 

Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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Menurut Ustad Ihdar (43 tahun) juga mengatakan bahwa” 
 

“Sebenarnya kita tidak berbaur dengan masyarakat, tetapi karena pesantren ini 
berada di tengah-tengah masyarakat dan cukup strategis tempatnya maka 
beberapa masyarakat termasuk di kampung sebelah ketika memainkan musik 
suaranya itu sampai disini jadi merasa terganggu dengan suara-suara yang 
ribut. Sebagai intinya kita disini dipesantren menyesuaikan sebenarnya perlu 
kita tahu mendengarkan musik bukan hanya sekedar mendengarkan saja tetapi 
kita pila-pila juga maksudnya ialah apakah musik itu layak itu didengar dan 
kesannya positif, maknanya positif itulah yang perlu kita tahu segala sesuatu 
yang kita kerjakan harus tahu maknanya apakah baik atau tidak. Sejauh saya 
tinggal disini, mengajar disini di pesantren Babul Khaer -+ 17 tahun 
masyarakat juga membuat pertunjukan musik meskipun merasa terganggu ada 
juga beberapa masyarakat yang cukup mengerti dengan keadaan disini bahwa 
di Kelurahan Kalumeme terdapat pondok Pesantren mereka juga cukup 
mengerti meskipun tidak semua masyarakat bisa memahami terhadap kondisi 
dan waktu ketika sedang mendengarkan musik atau pertunjukan musik 
elekton berlangsung”.29 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan santri atau 

santriwati dan juga ustadz dan ustadzah, terdapat beberapa informan dalam penelitian 

ini yaitu masyarakat Kelurahan Kalumeme.  

Musik dangdut dan goyang dangdut banyak yang menyukai bahkan sampai 

mereka dengar setiap hari dan ada yang tidak menyukai sama sekali. Begitu kuatnya 

daya tarik musik disebabkan karena perkembangan zaman, musik dangdut merupakan 

warisan nusantara yang dimana kita ketahui bersama, bahwa sekarang era globalisasi 

yang semakin hari semakin berkembang serta berbagai genre atau lirik-lirik lagunya 

itu bisa diubah dengan berbagai versi sesuai selera seseorang, musik mampu menarik 

perhatian orang banyak, karena berbagai versi dan sangat vulgar bagi masyarakat. 

Menurut Nurhaerani Khaeba (35 tahun) masyarakat Kelurahan Kalumeme 

yang tidak suka dengan musik mengatakan bahwa: 

                                                           
29Ustadz Ihdar (43 tahun), Pendidikan Agama Islam (PAI), wawancara, 04 Maret 2022 

pondok Pesantren Babul Khaer, Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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“Secara pribadi saya orang yang tidak menyukai musik, dan sangat tidak suka 
jika ada tetangga atau masyarakat yang disekitaran rumah yang bermain 
musik dengan suara yang sangat keras. Saya itu jengkel sekali kalau ada yang 
bermain musik karena ribut menganggu apalagi kalau anakku mau tidur atau 
sementara tidur baru tiba-tiba bangun kodong karena diluar ada yang ribut-
ribut kadang saya mau marah. Musik dangdut dan goyang dangdut disukai 
oleh banyak orang terutama masyarakat sendiri, karena musik dapat 
menghibur serta mampu menciptakan keramaian serta mereka jadikan musik 
ini sebagai kebutuhan dalam sehari-hari musik bagi masyarakat yang 
menyukainya ibaratnya musik tanpa goyangan akan lumrah begitu berartinya 
musik dalam kehidupan mereka, buktinya ketika masyarakat mengadakan 
sebuah acara, misalnya saja ketika syukuran, pengislaman, terlebih pernikahan 
mereka hadirkan musik dangdut dan goyang dangdut seperti layar/karaoke 
dan elekton. Tetapi saya sendiri sangat tidak suka musik, hanya masyarakat 
yang lainnya saja menyukai pertunjukan dan menghadirkan musik dangdut 
dan goyang dangdut, kalau saya tidak pernah ikut serta apalagi menghadirkan 
dikeluarga juga demikian. Masyarakat yang suka dengan pertunjukan musik 
dan goyang dangdut atau yang memainkan alat musik baik itu siang hari atau 
di malam hari, jujur saya tidak suka dengan suara keras, yang dak dit dut 
suaranya itu membuat saya sakit kepala, intinya saya sangat terganggu dengan 
musik itu karena biasanya sampai berlarut-larut malam jam 12 malam dan 
bahkan sampai subuh pertunjukan musik itu di gelar, kan kalau tengah malam 
mi itu disitumi hebohnya puncaknya goyang-goyang, manjat-manjat, lompat-
lompat, pokoknya disitumi kesukaannya para pecinta musik kalau tengah 
malam mi”.30 

Menurut Hendriani (41 tahun) masyarakat Kelurahan Kalumeme yang tidak 

suka dengan musik juga mengatakan bahwa: 
“Kalau saya pribadi yang namanya musik itu saya tidak suka apalagi ketika 
bergoyang-goyang, dalam Islam itu sudah jelas dilarang apalagi kalau 
perempuan yang bergoyang memperlihatkan atau mempertontonkan lekukan-
lekukan tubuhnya sangat tidak suka. Masyarakat menyukai musik dangdut 
dan goyang dangdut karena faktor biduanita, kenapa karena yang menyanyi 
ini perempuan dan yang menonton kebanyakan laki-laki itulah yang membuat 
beberapa masyarakat sangat antusias menyukai musik dangdut dan goyang 
dangdut karena mereka anggap selain pertunjukan itu asik mereka bisa 
melihat goyangan para biduanita ini yang begitu seksi. Mungkin seperti itu, 
kita ketahui bersama bahwa laki-laki itu sangat senang dengan lawan jenisnya. 
Terkait dengan hal itu, Konflik yang terjadi selama pertunjukan musik 

                                                           
30Nurhaerani Khaeba (35 tahun), wawancara Masyarakat Kelurahan Kalumeme, 10 Maret 

2022 Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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dangdut dan goyang dangdut berlangsung itu sering kali terjadi karena 
beberapa anak muda ketika mabuk (teler) mereka turut ikut dalam bergoyang, 
dilarang naik dipanggung akhirnya kacau. Karena sebelum datang di tempat 
pertunjukan (elekton) mereka meminum minuman keras dulu, dari situlah 
kesadaran sudah mulai tidak stabil terjadilah konflik antara masyarakat 
dengan muda atau sesama anak muda, serta beberapa masyarakat yang 
melakukan pertunjukan musik dangdut (elekton) yang seharusnya batasnya itu 
cuman sampai jam 12.00 malam tetapi melewati batas waktu mereka 
beroperasi dan itu juga terkadang menjadi masalah oleh masyarakat disekitar 
karena menggangu waktu istirahat dan waktu tidur di malam hari. Sebagai 
masyarakat yang tidak menyukai musik salah satunya saya pastinya, jengkel, 
kesal, namanya tidak suka pasti merasa terganggu dengan alunan suara yang 
keras, cuman mau tidak mau harus terima, terlebih kita menghargai karena 
kita tetangga dan kita sama-sama masyarakat lokal sama-sama bermukim di 
Kelurahan Kalumeme meskipun kita tidak senang, tidak suka, tapi kita terima 
saja”.

31 

Menurut informan yang bernama Wahdaniah (32 tahun) salah satu masyarakat 

yang suka dengan pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut mengatakan: 
“Berbicara tentang musik dangdut dan goyang dangdut, selama itu tidak 
menggangu dan meresahkan dengan pertunjukan musik tersebut menurut saya 
boleh saja mereka lakukan karena musik itu asik, enak di dengar, juga sebagai 
media hiburan, dan mampu menghilangkan stres. Memang musik ini begitu 
antusias di kalangan masyarakat, baik itu di desa maupun dikota terlebih lagi 
beberapa masyarakat Kelurahan Kalumeme sangat antusias dalam pertunjukan 
musik atau elekton. Menurut saya selama pertunjukan tidak merugikan orang 
lain karena pertunjukan masing-masing orang yang menyewa itu menurut 
saya bisa saja kami lakukan dan musik ini sudah melekat dalam kehidupan 
masyarakat karena selain sebagai media hiburan juga mampu dipahami 
apalagi yang orang tua maknanya itu tersampaikan merasa terhibur dengan 
musik dangdut tersebut. Musik dangdut dan goyang dangdut sangat disukai 
oleh banyak orang, penggemarnya begitu banyak, tidak hanya masyarakat saja 
akan tetapi anak muda dan bahkan anak dibawah umur ketika mendengar 
musik mereka turut ikut dalam pertunjukan tersebut, karena kenapa musik 
bagi yang menyukai mereka anggap asik, liriknya itu terkadang sesuai dengan 
kehidupan kita, serta musik ini bisa menarik perhatian masyarakat karena 
begitu kuatnya daya tarik musik ini yang membuat banyak masyarakat 
menyukainya, dimana era globalisasi yang semakin hari semakin berkembang 
seperti anak muda mereka lihat sajian-sajian musik yang di sampaikan lewat 

                                                           
31Hendriani (41 tahun), wawancara, Masyarakat Kelurahan Kalumeme, 10 Maret 2022 

Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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sosmed, atau tv musik ini berbagai genre dan berpariasi itulah yang membuat 
para penggemar musik semakin menyukai musik karena selain asik dan enak 
didengar juga lirik lagunya mampu di pahami. Ketertarikan masyarakat dan 
juga anak muda ketika musik dangdut dan goyang dangdut berlangsung, 
karena goyangannya yang begitu heboh yang membuat penonton atau yang 
sedang melihat punya sensasi tersendiri untuk menyukai musik”.32 

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang di lakukan oleh 

santri/wati terkait dengan sikap santri terhadap masyarakat, santri/wati risih, jengkel, 

dan merasa terganggu dengan pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut yang 

dimainkan oleh masyarakat dan juga anak muda. Secara tidak langsung musik 

tersebut memberi dampak yang buruk bagi kami seorang santri/wati, pernah kejadian 

di tengah kami belajar di kelas masyarakat yang bermukim di kelurahan Kalumeme 

memutar musik dangdut (elekton) yang begitu keras yang membuat kami tidak fokus, 

terganggu dengan suara tersebut, pelajaran yang kami terima tidak begitu mulus, 

singkat cerita ketika pelajaran berlangsung terpaksa kami pindah di kelas lain agar 

pelajaran yang kami terima dapat di pahami dan bisa fokus.  

Pertunjukan musik bukan hanya santri/wati saja yang terkena dampaknya 

tetapi masyarakat juga yang tidak menyukai musik yang keras juga merasakan hal 

tersebut. Sedangkan hasil wawancara dari masyarakat juga mengatakan jengkel, 

kesal, namanya tidak suka pasti merasa terganggu dengan alunan suara yang keras. 

Musik (karaoke) paling sering dimainkan oleh masyarakat dan juga anak muda 

bahkan sampai berlarut malam musik tersebut mereka mainkan. Terkait dengan hal 

itu, pertunjukan yang digelar oleh masyarakat ketika salah satu masyarakat 

menghadirkan elekton, pasti selalu terjadi konflik yang paling sering terjadi ialah 

minuman keras, karena kesadarannya sudah tidak stabil efek minuman keras ini 

                                                           
32Wahdaniah (32 tahun), wawancara, Masyarakat Kelurahan Kalumeme, 10 Maret 2022 

Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
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sudah menyebar di tubuhnya yang membuat mereka tidak sadar dan di situlah terjadi 

keributan antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Karena beberapa 

masyarakat sebelum datang di pertunjukan musik tersebut mereka (duduk) nikmati 

minuman berjenis ballo‟ demikian juga anak muda.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul 

Persepsi Santri Terhadap Musik Dangdut dan Goyang Dangdut (Studi Kasus pada 

Pesantren Babul Khaer di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten 

Bulukumba). Peneliti dapat menyimpulkan bahwa. 

Pertama, pandangan santri Babul Khaer terhadap musik dangdut dan goyang 

dangdut dikatakan bahwa goyang dangdut secara pribadi mereka tidak suka dengan 

musik dangdut dan goyang dangdut, jadi ketika di lingkungan sekitar pesantren 

diadakan acara dengan mengundang elekton maka santri/wati tidak ikut serta karena 

mereka menganggap hal tersebut tidak etis, dapat merusak pandangan seorang 

penghafal karena kesannya itu berbau pornografi. Karena musik yang di iringi dengan 

alunan musik dangdut dan goyang dangdut, pakaian minim, serta lirik lagunya yang 

berpariasi, akan berpengaruh pada hapalan seorang santri/wati karena tidak akan 

berkah hapalan jika mata dan pikiran selalu ternodai dengan hal-hal yang dilarang 

oleh Allah Swt. 

Kedua, sikap santri terhadap masyarakat yang melakukan pertunjukan musik 

dangdut dan goyang dangdut adalah mereka sangat risih dan jengkel dengan 

masyarakat yang melakukan sebuah pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut 

tersebut, selain mengganggu ketenangan, mengganggu aktivitas belajar, terlebih 

suasana yang begitu ramai juga konflik sering terjadi ditengah pertunjukan musik 

dangdut dan goyang dangdut berlangsung. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti rangkum terdapat beberapa implikasi 

penelitian yaitu: 
1. Implikasi dalam penelitian ini yang peneliti harapkan adalah santri/wati 

mampu bertahan pada prinsip bahwa musik dapat menjadikan seseorang 

lalai akan kewajibannya sehingga mereka tidak ikut serta dalam acara 

pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut (elekton). 

2. Anak muda yang terlibat dalam sebuah pertunjukan musik dangdut dan 

goyang dangdut sangat memprihatinkan karena kita sebagai anak muda 

atau remaja apalagi bagi anak perempuan lebih baik tinggal di rumah 

ketika malam hari untuk belajar, serta selalu lebih mendekatkan diri  

kepada Allah Swt.  
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DATA INFORMAN 

 

Tabel 7. Data Informan Penelitian 

 
 

No 
 

 
 

Nama 

 
 

Umur 

 
 

Jabatan/Profesi 

 
 

Pekerjaan/Status 

1 Syamsuddin, S. Ag., 
M.Pd.I 

49 Kepala Yayasan 
Pesantren Babul 

Khaer 

Kepala Yayasan 
Pesantren Babul 

Khaer 
2 Muh Aryo Sagara 19 Santri Pelajar 

3 Andi Alfian A‟raaf 18 Santri Pelajar 

4 Andi Aidil 18 Santri Pelajar 

5 Muh Danil 18 Santri Pelajar 

6 Umaiyyah 19 Santriwati Pelajar 

7 Nursahida Salsabila 19 Santriwati Pelajar 

8 Andi Khaeria 19 Santriwati Pelajar 

9 Afika Aulia Ahsani 18 Santriwati Pelajar 

10 Jihan 18 Santriwati Pelajar 

11 Fa‟izah 19 Santriwati Pelajar 

12 Alifia Amanda Rayni 18 Santriwati Pelajar 

13 Nisrayanti  33 Ustadzah Guru 

14 Ihdar 43 Ustadz Pembina di 
Pesantren 

15 Wahdaniah 32 Masyarakat Guru 

16 Nurhaerani Khaeba 35 Masyarakat Petani 

17 Hendriani 41 Masyarakat Petani 

 



 

 
 

TATA TERTIB 

SANTRI/WATI PONDOK 

PESANTREN BABUL KHAER 

KALUMEME BULUKUMBA 

 

Pasal 1 

Hak Santri/wati 

Setiap Santri/wati : 

1. Memperoleh pelayanan pembinaan pendidikan pengajaran, bimbingan dan latihan 

sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku . 

2. Mengikuti semua kegiatan yang telah diprogramkan oleh pesantren yang diatur 

melalui tata tertib/aturan khusus. 

3. Memperoleh pelayanan Administrasi menggunakan fasilitas, peralatan 

ruangan/kamar yang tersedia di lingkungan pesantren dengan mengikuti ketentuan 

dan peraturan yang berlaku tentang hal itu. 

4. Menyatakan pendapat baik secara lisan, maupun secara tertulis yang bertujuan 

untuk ketertiban, kelancaran dan keberhasilan kegiatan belajar mengajar melalui 

organisasi sekolah (OSIS), Guru, Wali Kelas dengan tata cara yang dibenarkan 

oleh etika Agama Islam dan Nilai Luhur Pancasila. 

Pasal 2 

Kewajiban Santri/wati 

Setiap Santri/wati : 

1. Melaksanakan shalat berjamaah setiap waktu selama berada di pondok 

2. Menerapkan Etika/Akhlaq dan Nilai Leluhur Pancasila dalam bentuk 

pergaulan dan praktek hidup sehari-hari. 



 
 

 

3. Hormat, berbuat baik kepada pembina, guru, pegawai serta sayang terhadap 

sesama santri sesuai tuntunan Agama. 

4. Setiap santri/wati wajib berusaha untuk rajin, tekun, disiplin dan bersemangat 

mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh prestasi belajar yang 

memuaskan. 

5. Santri/wati yang mengikuti pelajaran rangkap diluar pondok wajib meminta 

izin secara tertulis dari pimpinan pesantren/yayasan. 

6. Setiap santri/wati wajib menjaga nama baik dirinya, nama baik Pesantren 

Babul  Khaer Bulukumba di manapun berada. 

7. Setiap santri/wati wajib mentaati, melaksanakan dengan penuh disiplin segala 

peraturan, ketentuan, dan tata tertib yang diterapkan di Pondok Pesantren 

Babul Khaer Bulukumba   

Pasal 3 

I. Administrasi Santri/wati: 

1. Setiap santri/wati wajib melengkapi data pribadi dengan mengisi formulir 

yang disediakan dengan benar dan jujur. 

2. Santri/wati wajib memiliki kartu santri/ kartu peajar. 

3. Setiap Santri/wati wajib mentaati penempatannya di masing-masing asrama. 

4. Setiap Santri/wati baik secara perorangan maupun kelompok yang mengikuti 

kegiatan di luar kampus harus memperoleh persetujuan izin dan keterangan 

tertulis dari pimpinan. 

5. Bagi Santri/wati yang akan pindah sekolah harus mengajukan permohanan 

yang diketahui Pembina dan orang tua /wali santri. 

II. Kehadiran di kelas 

1. Setiap santri/wati wajib hadir di kelas setiap hari belajar selambat-lambatnya 

10 menit sebelum pelajaran di mulai. 

2. Santri/wati yang terlambat hadir (setelah pelajaran di mulai) wajib melapor ke 

guru piket. 



 
 

 

3. Santri/wati yang sakit atau berhalangan tidak dapat mengikuti pelajaran, wajib 

menyampaikan penyampaian tertulis di ketahui oleh Pembina masing-masing. 

4. Santri/wati yang tidak hadir secara berturut-turut selama 3 hari tanpa alasan 

yang jelas akan dikirimi surat pemberitahuan orang tuanya oleh wali kelas 

diketahui oleh Pembina melalui WA. 

5. Santri/wati tidak diperkenankan keluar kelas pada saat jam pelajaran 

berlangsung tanpa izin dari guru. 

6. Kehadirian santri/wati di kelas tiap hari harus dilaporkan oleh ketua kelas 

kepada guru piket atau wali kelas. 

III. Pakaian Santri/wati: 

1. Setiap santri/wati yang mengikuti kegiatan belajar mengajar baik Intra, 

maupun Ekstra Kurikuler di lingkungan pondok atau di luar pondok wajib 

menggunakan pakaian seragam dengan atributnya sesuai ketentuan, kecuali 

ada ketentuan khusus atau izin kepala Madrasah. 

2. Pakaian seragam Madrasah, Olah Raga, Pramuka, PMR dan lain-lain harus 

sesuai ketentuan (wajib menutup aurat) dan selalu rapi. 

IV. Kegiatan Belajar Dikelas: 

1. Setiap santri/wati hadir dikelas dan wajib mengikuti kegiatan belajar sesuai 

dengan tempat, waktu yang pengajian dan wajib memenuhi target yang 

telah di tentukan oleh ustadz atau ustadzah. 

2. Setiap santri/wati harus berbahasa Arab/Inggris dalam percakapan sehari-

hari. 

3. Setiap santri/wati wajib mengosongkan kamar 10 menit sebelum jam 

pelajaran dimulai. 

V. Suasana di Pondok 

Suasana di lingkungan pondok diupayakan tampak dan dirasakan suasana 

yang berciri khas Islami, dalam bentuk dan upaya kegiatan santri/wati sebagai 

berikut: 



 
 

 

1. Tiap santri/wati diwajibkan shalat berjamaah di masjid bila tiba waktu 

shalat selama berada di pondok. 

2. Setiap santri/wati dianjurkan untuk shalat sunat duha sebelum mengikuti 

pelajaran jam pertama 

3. Setiap santri/wati wajib mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar 

Islam. 

4. Santri/wati wajib mengikuti pengajian atau pelajaran kitab di masjid. 

5. Santri/wati penghafal tetap mengikuti pengajian di masjid (tidak 

dibenarkan meninggalkan pondok dan tidak dibenarkan lewat/memanjat 

pagar dan melapor ke security. 

pasal 4 

Sanksi Pelanggaran 

Santri/wati yang melanggar tata tertib akan diberi sanksi berupa: 

1. Peringatan lisan/teguran  

2. Peringatan tertulis 

3. Mengganti kerusakan atau biaya perbaikan sarana prasarana jika merusak 

fasilitas pesantren. 

4. Memukul, berkelahi sesama santri/wati. 

5. Mengambil, merusak barang milik pondok pesantren Babul Khaer 

6. Merusak citra PP. Babul Khaer 

7. Keluar masuk kampus dengan melompat pagar 

8. Menghina yang tidak senonoh terhadap pendidik dan Pembina 

9. Membawa teman dari luar masuk asrama 

 

 

 



 
 

 

Pasal 5 

Jenis Pelanggaran 

I. Pelanggaran Ringan 

1. Mengucapkan kata-kata kotor /berteriak – teriak dll 

2. Memasuki kamar orang  lain tanpa seizin  ketua kamar, Pembina 

3. Memasuki kelas lain tanpa izin  dari ketua kelas dan wali kelas 

4. Mengganggu ketentraman kelas 

5. Mengganggu ketentraman kamar 

II. Pelanggaran Sedang 

1. Meninggalkan kampus tanpa membawa surat izin pimpinan kampus 

2. Meninggalkan kelas pada saat proses belajar berjalan tanpa izin dari 

guru/ustazd 

3. Menulis mencoret  dinding gedung, baik kelas maupun asrama, dll 

4. Meninggalkan shalat berjamaah 

5. Tidak mengikuti pengajian/kepesantrenan 

III. Pelanggaran Berat 

1. Merokok dalam kampus dan sekitarnya 

2. Membawa senjata tajam 

3. Membawa HP atau sejenisnya 
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LAMPIRAN I 

A. Pedoman Observasi 

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi 

yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman 

observasi mengenai “Persepsi Santri Terhadap Musik Dangdut  dan Goyang Dangdut 

(Studi Kasus pada Pesantren Babul Khaer di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung 

Bulu Kabupaten Bulukumba)” sebagai berikut: 

1. Lokasi Pesantren Babul Khaer di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung 

Bulu Kabupaten Bulukumba. 

2. Santri yang terdaftar di pesantren babul khaer 

3. Masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Kalumeme. 

4. Mengamati fenomena musik dan goyang dangdut. 

5. Mengamati keseharian santri di lingkungan sekitar apakah sering ada sebuah 

pertunjukan musik dan goyang dangdut.  

6. Mengamati bagaimana goyang dangdut dikalangan pesantren. 

7. Mengamati masyarakat Kelurahan Kalumeme selama pertunjukan musik dan 

goyang dangdut berlangsung. 

B. Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana Pandangan Santri Pesantren Babul Khaer Terhadap Musik dan 

Goyang Dangdut? 

2. Bagaimana musik dangdut di keseharian anda? Karena kita ketahui bersama 

bahwa pertunjukan musik dan goyang dangdut sangat popular di kalangan 

masyarakat, bagaimana anda melihat sebuah fenomena yang begitu antusias 

yang dilakukan oleh masyarakat serta anak muda?  

3. Melihat anak yang seusia seperti anda yang turut ikut dalam sebuah 

pertunjukan musik, bagaimana cara atau metode yang tepat agar anak muda 

tersebut bisa termotivasi kepada kaum santri untuk menghindari hal-hal yang 



 
 

 

tidak seharusnya atau belum waktunya mereka kenal, (misalnya saja 

meminum minuman keras)? 

4. Bagaimana ketika di lingkungan sekitar pesantren ada sebuah pertunjukan 

musik dan goyang dangdut, apakah anda ikut serta (datang menyaksikan 

sebuah pertunjukan tersebut)? 

5. Apa yang membuat santri tidak menyukai musik dan goyang dangdut? Dan 

apa dampak negatif goyang dangdut bagi anda sebagai santri? 

1. Bagaimana Sikap Santri Terhadap Masyarakat yang Melakukan Pertunjukan 

Musik Dangdut dan Goyang Dangdut di Kelurahan Kalumeme Kecamatan 

Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana peran santri/kalian terhadap masyarakat yang melakukan 

pertunjukan musik dan goyang dangdut ? 

3. Karena pertunjukan musik dan goyang dangdut ini sangat disukai oleh banyak 

orang. Bagaimana pandangan santri/kalian terhadap hal tersebut ? 

4. Selama proses pertunjukan musik dan goyang dangdut berlangsung, apakah 

pernah terjadi konflik sosial antara masyarakat dengan masyarakat lainnya? 

Jika pernah terjadi konflik apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

konflik tersebut menurut para santri/kalian?  

5. Pertunjukan musik dan goyang dangdut (elekton) selalu di hadirkan dalam 

setiap acara misalnya (pengislaman, pernikahan dan lain-lain). Bagaimana 

santri/kalian menanggapi hal tersebut yang sesuai dengan kacamata Islam ? 

6. Bagaimana tanggapan santri/kalian terhadap anak muda yang terlibat dalam 

pertunjukan alat musik pada malam hari?  

 

1. Melihat aktivitas masyarakat yang begitu antusias ketika ada pertunjukan 

musik dangdut dan goyang dangdut berlangsung, apakah santri/wati pernah 

ikut serta dalam sebuah pertunjukan musik dangdut dan goyang dangdut? 

2. Karena pertunjukan musik dan goyang dangdut ini sangat disukai oleh banyak 

orang. Bagaimana peran guru menyikapi hal-hal tersebut agar santri ini tidak 



 
 

 

muda berpaling dengan statusnya sebagai santri, mereka tetap 

mempertahankan kewajibannya sebagai santri meskipun mereka tidak berada 

dilingkungan pesantren? 

3. Selama proses belajar mengajar berlangsung apakah ibu/bapak pernah merasa 

terganggu dengan alunan suara musik dangdut dan goyang dangdut yang 

dimainkan oleh masyarakat? 

Melihat situasi dan kondisi pesantren ini berada ditengah-tengah masyarakat 

yang sering melakukan aktivitas pertunjukan musik dan goyang dangdut 

misalnya saja karaoke, musik elekton, dan lain-lain, Bagaimana cara atau 

metode agar santri ini tetap fokus dalam belajar atau menerima pelajaran 

ditengah berlangsungnya musik dangdut dan goyang dangdut? 

1. Bagaimana  Pandangan  Masyarakat Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung 

Bulu Kabupaten Bulukumba Terhadap Fenomena Musik dan Goyang 

Dangdut? 

2. Mengapa pertunjukan musik dan goyang dangdut ini sangat disukai oleh 

banyak orang?  

3. Selama proses pertunjukan musik dan goyang dangdut berlangsung, apakah 

pernah terjadi konflik sosial antara masyarakat dengan masyarakat lainnya? 

Jika pernah terjadi konflik apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

konflik tersebut?  

4. Apa yang melatar belakangi pertunjukan musik dan goyang dangdut (elekton) 

selalu di hadirkan dalam setiap acara misalnya saja (pengislaman, pernikahan 

dan lain-lain). 

5. Bagaimana tanggapan masyarakat yang tidak menyukai musik dan goyang 

dangdut (elekton) selama pertunjukan berlangsung? 

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap anak muda yang terlibat dalam 

pertunjukan alat musik pada malam hari? 

 

 



 
 

 

C. Lampiran Dokumentasi  

 

Foto 1. Pintu masuk pondok pesantren Babul Khaer di Kelurahan Kalumeme    
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Tanggal 09 Maret 2022 

 



 
 

 

 

Foto 2. Mengantar surat izin penelitian di pondok pesantren Babul Khaer 
Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 
Tanggal 01 Maret 2022  

 

 

Foto 3. Foto bersama dengan bapak Syamsuddin, S. Ag., M.Pd.I kepala yayasan   
pondok pesantren Babul Khaer. Tanggal 1 Maret 2022 



 
 

 

 

Foto 4. Wawancara dengan Andi Alfian A‟raaf santri pondok pesantren Babul Khaer.  
Tanggal 01 Maret 2022 

 

Foto 5. Wawancara dengan Andi Aidil santri pondok pesantren Babul Khaer. Tanggal 
1 Maret 2022 



 
 

 

 

Foto 6. Wawancara dengan Muh Danil santri pondok pesantren Babul Khaer. Tanggal 
1 Maret 2022 

 

Foto 7. Wawancara dengan Nurul Umaiyyah santriwati pondok pesantren Babul 
Khaer. Tanggal 2 Maret 2022 



 
 

 

 

Foto 8. Wawancara dengan Nursahida Salsabila santriwati pondok pesantren Babul 
Khaer. Tanggal 2 Maret 2022 

 

 

Foto 9. Wawancara dengan Andi Khaeria santriwati pondok pesantren Babul Khaer. 
Tanggal 2 Maret 2022  



 
 

 

 

Foto 10. Wawancara dengan Fa‟izah santriwati pondok pesantren Babul Khaer. 
Tanggal 9 Maret 2022 

 

 

Foto 11. Wawancara dengan Alifia Amanda Rayni santriwati pondok pesantren Babul 
Khaer. Tanggal 9 Maret 2022 

 



 
 

 

 

Foto 12. Wawancara dengan Jihan santriwati pondok pesantren Babul Khaer. Tanggal 
9 Maret 2022 

 

 

Foto 13. Wawancara dengan Afiqa Aulia Ahsani santriwati pondok pesantren Babul 
Khaer. Tanggal 9 Maret 2022 



 
 

 

 

 

Foto 14. Wawancara dengan ustadzah Nisrayanti Pembina sekaligus guru di pondok 
pesantren Babul Khaer. Tanggal 4 Maret 2022 

 

 

Foto 15. Wawancara dengan ustadz Ihdar Pembina sekaligus guru di pondok 
pesantren Babul Khaer. Tanggal 4 Maret 2022 



 
 

 

 
 

 

Foto 16. Wawancara dengan ibu Hendriani masyarakat di Kelurahan Kalumeme 
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Tanggal 10 Maret 2022 

 

 

Foto 17. Wawancara dengan ibu Nurhaerani Khaeba masyarakat di Kelurahan 
Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Tanggal 10  
Maret 2022 



 

 
 

LAMPIRAN II 

A. Surat Keputusan Seminar Proposal 

 

 



 
 

 

B. Surat Izin Penelitian Fakultas 

 

 

 

 



 
 

 

C. Surat Izin Penelitian Kabupaten 

 

 

 



 
 

 

D. Surat Izin Penelitian Pesantren  

 

 

 

 



 
 

 

E. Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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