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ABSTRAK 

Nama  :  Rosmini 

NIM  :  30500117032 

Judul : Pesantren dan Toleransi: Studi atas Interaksi Santri Pondok 

Pesantren Assalam Timbuseng dengan Kepercayaan Lokal 

Masyarakat di Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng 

Utara Kabupaten Takalar 

   

 Skripsi ini membahas tentang penyemaian toleransi dalam pesantren 

dengan menelaah interaksi santri Pondok Pesantren Assalam Timbuseng dengan 

kepercayaan lokal masyarakat di Desa Timbuseng. Ada tiga masalah utama yang 

diteliti dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bentuk pendidikan karakter untuk para santri 

di Pondok Pesantren Assalam Timbuseng; (2) Bentuk interaksi santri pondok 

pesantren tersebut dengan masyarakat sekitar yang masih mempraktikkan ritual 

kepercayaan lokal; dan (3) Bentuk peran pendidikan karakter di pesantren tersebut 

dalam menyemaikan nilai-nilai toleransi di kalangan para santri terhadap 

kepercayaan masyarakat di sekitar pesantren. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi dan pendekatan Sosiologi. Adapun sumber data adalah 

pimpinan pondok, guru-guru, santri-santri dan alumni. Teknik pengolahan data 

dan analisis data menggunakan tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan terdapat dua cara dalam menyamaikan  

karakter toleransi santri di Pondok Pesantren Assalam Timbuseng yaitu, melalui 

pendidikan formal dan non-formal. Melalui program pendidikan seperti itu santri 

tidak dibatasi interaksinya dengan masyarakat. Mereka bahkan banyak dilibatkan 

dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu menguatkan ikatan sosial 

mereka dengan masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan yang sering kali 

dilakukan adalah mengikuti pengajian apabila ada salah satu warga yang 

meninggal dan mengikuti acara tahlilan. Santri juga seringkali membantu aktivitas 

masyarakat untuk usaha perkebunan mereka. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam membentuk karakter toleransi 

santri, ada dua cara yang dilakukan yaitu melalui pendidikan formal meliputi 

pelajaran akidah akhlak, Al-Quran Hadis, PKn, dan IPS. Kemudian pendidikan 

non-formal meliputi Baksos (Bakti Sosial), membantu masyarakat yang 

membutuhkan seperti menghadiri undangan dari masyarakat. Memberikan 

pemahaman yang baik kepada santri tentang setiap daerah memiliki pemahaman 

yang berbeda-beda  serta memberikan pendidikan yang baik menjadikan santri 

tidak ragu untuk berbaur dengan masyarakat, tidak menarik diri dan membatasi 

diri berinteraksi dengan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang beragam agama, ras, budaya dan etnis. 

Namun masih sering terjadi berbagai tindakan intoleran antar masyarakat karena 

perbedaan agama atau kepercayaan.
1
 Berbicara soal agama, Indonesia memiliki 

enam agama besar yang diakui secara resmi yakni, agama Katolik, agama 

Protestan, agama Hindu, agama Budha, agama Islam dan agama Kong Hu Cu. 

Selain itu, telah berkembang pula beberapa aliran atau jenis kepercayaan lokal 

yang bisa dibilang tidak sedikit dipercayai dalam kehidupan masyarakat. 

Bangsa Indonesia pada perjalanan sejarah tampak sebagai bangsa yang 

menghargai harmoni dan toleransi yang melekat pada lingkup pikiran mereka. 

Kerukunan menjadi dasar kesepadanan dan keselarasan hidup mereka. Indonesia 

memang bukan negara agama, tetapi agama adalah bagian atau hal terpenting bagi 

kebanyakan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, tidak jarang orang-orang 

Indonesia menganggap bahwa orang yang tidak beragama adalah suatu keanehan. 

Namun demikian, justru pada keberagaman ini terletak indahnya persatuan yang 

diikat dan dijadikan pegangan hidup yaitu Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda 

tetapi tetap satu). 

                                                             
1
Muawanah, “Pentingnya Pendidikan Untuk Tanamkan Sikap Toleransi di Masyarakat”, 

Vijjacariya, vol. 5, no. 1, (2018) 
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Perilaku beragama adalah suatu perilaku manusia yang berkarakterkan 

nilai-nilai, etika, agama dan norma manusia.
2
 Argument ini menunjukan betapa 

pentingnya pembentukan dan pembinaan perilaku beragama atau moralitas bagi 

manusia, khususnya bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

nilai manusia agar menuju ke arah yang seharusnya.
3
 Yewangoe dalam Ahmad 

mengemukakan bahwa “Memahami tidak selalu berarti kita mengimani ajaran 

suatu agama sebagaimana penganut agama tersebut meyakininya”. Dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pasal 4 

disebutkan bahwa “Pendidikan itu didasari pada perilaku rasa hormat terhadap 

martabat manusia, hati nurani dan keyakinan serta kelapangan dada terhadap 

sesama tanpa melihat agama, suku, golongan dan ideologi”. Masyarakat pada 

dasarnya telah memiliki keberagaman karakteristik yang ditandai dengan 

beragamnya agama, ras, budaya serta golongan. Di dalam Q.S. Al-Hujurat/49:13 

 إنَِّ 
ا ْۚ كُمۡ شُعُىبٗا وَقبَآََٰئِلَ لتِعََارَفىَُٰٓ ن ذَكَرٖ وَأنُثىََٰ وَجَعَلۡنََٰ كُم مِّ أيَُّهاَ ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلقَۡنََٰ

َٰٓ أكَۡرَمَكُمۡ يََٰ

َ عَليِمٌ خَبِيرٞ   كُمْۡۚ إنَِّ ٱللََّّ ِ أتَۡقىََٰ ٣١عِندَ ٱللََّّ  

Terjemahnya: 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang 

yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di 

antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”
4
 

                                                             
2
Elizabeth K. Nottingham, Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama 

(Cet. VIII, Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 32 
3
Mudlon Achmad, Etika Dalam Islam (Surabaya: Al-ikhlas, 1999), h. 143 

4
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: 

Sygma Examedia Arkanleema,2009), h. 517. 
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Allah telah menganjurkan manusia untuk mengakui serta menghargai atas 

keanekaragaman dan perbedaan yang dilandasi dengan kelapangan dada. 

Hubungan baik dan harmonis antara golongan merupakan sesuatu hal cukup sulit 

untuk diaplikasikan, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Untuk 

menciptakan sikap teloransi, perlu penanaman sikap baik yang dilakukan sejak 

dini. Ada berbagai cara penanaman sikap toleransi yang bisa dilakukan, salah 

satunya adalah melalui Pendidikan. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi peran 

pendidikan dalam membangun karakter toleransi dengan memfokuskan kajian 

pada pendidikan di Pondok Pesantren Assalam. Pesantren atau pondok pesantren 

adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berbasis sosial masyarakat 

yang menyelenggarakan pendidikan diniya atau secara terpadu dengan jenis 

pendidikan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, 

pengetahuan dan keterampilan santri untuk menjadi ahli agama (mutafaqqih fī al-

dīn) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk 

menciptakan kehidupan yang islami dalam masyarakat.
5
 

Pendidikan di pesantren bisa terbilang cukup efektif dalam 

mengembangkan dan membentuk karakter keagamaan termasuk dalam hal 

toleransi. Pendekatan yang kontekstual pesantren dengan masyarakat terlihat 

dalam upaya dari beberapa pesantren saat ini yang mencoba mengembangkan 

toleransi beragama di tengah masyarakat.
6
 Manusia diwajibkan  untuk menghargai 

                                                             
5
Nurul Hakim, Skripsi: Peran Pondok Pesantren dalam Membina Toleransi Kerukunan 

Antar Umat Beragama (Studi Kasus Pondok Pesantren Salafiyah Az-Zuhri Kota Semarang) 

(Semarang: Fakultas Ushuluddin, UIN Walisongo Semarang, 2015), h. 7 
6
HM. Muntahibun Nafis, “Pesantren dan Toleransi Beragama”, Ta’allum Volume 02 No. 

2, (2014), h. 173  
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keberagaman dan perbedaan, baik itu perbedaan agama maupun perbedaan 

golongan, kepercayaan dan lain sebagainya. 

Maka dengan ini masyarakat berhak hidup tentram dalam kehidupan 

sehari-hari tanpa ada tekanan atau paksaan dari satu golongan terhadap golongan 

yang lainnya. Toleransi tidak hanya berlaku dalam konteks antar umat beragama, 

tetapi juga berlaku  antarbudaya, ras, golongan dan lain sebagainya yang merujuk 

kepada perbedaan.  

Pendidikan yang ditanamkan dalam Pondok Pesantren selalu menekankan 

tentang nilai-nilai kerukunan. Islam adalah agama yang bersifat umum, Islam 

tidak diperuntukkan hanya kepada satu suku, agama, ras atau golongan tertentu, 

akan tetapi Islam sebagai rahmatan lil alamin.  Islam mengajarkan bahwa 

keanekan ragaman dalam hidup manusia adalah alamiah, perbedaan ini dengan 

tujuan agar semua golongan dapat saling mengenal.  

Pondok Pesantren Assalam Timbuseng terletak di tengah-tengah 

masyarakat yang memiliki kepercayaan lokal yang masih sangat kental. 

Kepercayaan lokal tersebut sudah berlangsung dari generasi ke genersi dan masih 

berlaku hingga saat ini. Kemampuan Pondok Pesantren Assalam dalam 

menanamkan nilai-nilai dan sikap toleransi dapat dilihat dari bagaimana para 

santri berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar pesantren 

tersebut. Selain itu, Pondok Pesantren Assalam Timbuseng sama sekali tidak 

melakukan pelarangan atau pembatasan interaksi antara santri dan masyarakat 

sekitar. Berdasarkan keadaan yang terjadi ini maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pesantren dan Toleransi: Studi atas Interaksi Santri 
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Pondok Pesantren Assalam Timbuseng dengan Kepercayaan Lokal Masyarakat di 

Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar” 

B. Fokus penelitian dan Deskripsi fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pemfokusan suatu topik penelitian secara 

detail agar penelitian lebih terarah. Berdasarkan dari penelitian ini maka peneliti 

akan memfokuskan penelitian pada peran guru dalam membina karakter santri, 

sejauh mana pengimplementasian dan dampak yang terlihat dari sikap toleransi 

santri.  

2. Deskripsi Fokus 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini berjudul 

“Pesantren dan Toleransi: Studi atas Interaksi Pondok Pesantren Assalam 

Timbuseng dengan Kepercayaan Lokal Maksyarakat di Desa Timbuseng 

Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar” , maka fokus penelitian 

ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

 

a. Interaksi  

Secara bahasa interaksi berasal dari kata inter dan aksi yang berarti 

kegiatan, sehingga interaksi bisa dikatakan sebagai kegiatan timbal balik. Dalam 

ensiklopedia bahasa Indonesia, interaksi adalah suatu tindakan yang terjadi antara 

2 atau banyak orang yang dapat mempengaruhi satu sama lain.
7
 Interaksi yang 

                                                             
7
Ety Nur Inah, “Peran Komunikasi dalam Interaksi Guru dan Siswa”, Jurnal Al-Ta’dib, 

vol. 8, no. 2 (2015): h. 150-167 
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dimaksud di sini adalah interaksi santri Pondok Pesantren Assalam Timbuseng 

dengan kepercayaan lokal masyarakat Timbuseng. 

b. Toleransi 

Toleransi yang dipahami secara umum selama ini adalah sikap kelapangan 

dada seseorang dalam menerima sesuatu yang berbeda dengan dirinya sehingga 

menciptakan sikap harmonis dalam kehidupan. Berbeda yang dimaksud di sini 

adalah mulai dari perbedaan suku, budaya, agama, maupun dalam bentuk 

perbedaan fisik.
8
 Setiap perbedaan yang ada di masyarakat memiliki contoh 

penerapan sikap toleransi yang berbeda-beda, ada banyak sekali contoh toleransi 

yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan. Beberapa contoh toleransi yang 

bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah toleransi beragama, 

toleransi budaya atau kepercayaan lokal, toleransi politik, toleransi pergaulan, 

toleransi sekolah, dan lingkungan keluarga. Dalam penelitian ini, toleransi yang 

dimaksud adalah toleransi para santrin terhadap kepercayaan masyarakat di sekitar 

Pesantren. 

c. Kepercayaan Lokal 

Kepercayaan lokal termasuk dalam bagian kearifan lokal di mana 

kepercayaan lokal adalah kebiasaan-kebiasaan yang dibangun atas tradisi-tradisi 

luhur yang diwariskan  secara turun-temurun oleh para leluhur dan generasi ke 

generasi berikutnya. Dalam penelitian ini, kepercayaan lokal yang dimaksud 

adalah kerpercayaan turun temurun masyarakat Timbuseng. 

 
                                                             

8
Alfi Yuda. “Pengertian Toleransi, Tujuan, Manfaat, Ciri dan Contoh sikapnya dalam 

Kehidupan” https://m.bola.com/ragam/read/4460880/pengertian-toleransi-tujuan-manfaat-ciri-dan-

contoh-sikapnya-dalam-kehidupan 
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C. Kajian Pustaka 

Sebagai bahan perbandingan peneliti juga akan memaparkan  penelitian 

yang memiliki pembahasan yang sama atau kiranya memiliki topik yang serupa 

dan berkaitan dengan penelitian ini untuk meyakinkan bahwa penelitian ini bukan 

merupakan pengulangan atau plagiat dari penelitian sebelumnya. 

Agus Supriyanto dan Amien Wahyudi dalam artikel yang bejudul “Skala 

Karakter Toleransi: Konsep dan Operasional, Aspek Kedamaian, Menghargai 

Perbedaan dan Kesadaran Individu”, menjelaskan pentingnya pendidikan dalam 

mengembangkan karakter toleransi. Menurut mereka pendidik harus tahu berapa 

ukuran atau tingkat toleransi dalam diri seorang anak, sebab ini bisa menjadi 

bahan acuan untuk mengetahui langkah apa yang tepat untuk diambil. Penelitian 

ini dilakukan untuk menemukan konsep karakter toleransi dan operasional skala 

karakter toleransi.
9
 Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya yang 

mana peneliti lebih terfokus pada pendidikan karakter yang ditanamkan terhadap 

para siswa, sedangkan penelitian ini berfokus pada hasil dari pendidikan karakter 

dengan melihat dari interaksi para santri dengan masyarakat sekitar. 

Anita Ida Karolina menulis artikel jurnal berjudul “Peran Sekolah dalam 

Membangun Sikap Toleransi Beragama”. Dalam artikel tersebut, Karolina 

mengatakan bahwa siswa SMA Negeri 3 Pontianak selalu diberikan pengajaran  

terhadap pentingnya memiliki sikap toleransi agama, agar tidak terjadi konflik di 

lingkungan sekolah. Beberapa cara yang dilakukan para pengajar adalah dengan 

menayangkan video tentang toleransi, serta menanamkan cinta kasih terhadap 
                                                             

9
Agus Supriyanto dan Amien Wahyudi, “Skala Karakter Toleransi: Konsep dan 

Operasional, Aspek Kedamaian, Menghargai Perbedaan dan Kesadaran Individu”, Jurnal Ilmiah 

Counsellia, vol. 7, no. 2, (2017):  61-70 
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agama yang berbeda.
10

 Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya. 

Dalam penelitian ini peneliti lebih meneankan sikap toleransi antar umat 

beragama. 

Muawanah dalam artikelnya yang berjudul “Pentingnya Pendidikan Untuk 

Tanamkan Sikap Toleransi di Masyarakat”, menjelaskan bahwa untuk 

mewujudkan sikap toleransi dalam masyarakat maka perlu dipelajari adalah 

memahami perspektif orang lain, tumbuhkan sikap empati, selalu meminta 

penjelasan, hargai perbedaan dan pelajari mengenai masyarakat dan budaya yang 

lain. Dengan begitu upaya pendidikan yang dapat menanamkan sikap toleran di 

masyarakat adalah pendidikan multikultural dan karakter, pendidikan berwawasan 

kebangsaan dan memanajemen pendidikan yang profesional. Perbedaan dari 

penelitian ini adalah tujuan penelitiannya, di  mana peneliti bertujuan untuk  lebih 

memperjelas bagaimana pentingnya sikap toleransi di tengah masyarakat. 

Sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui pendidikan toleransi yang 

ditanamkan terhadap santri.  

HM. Muntahibun Nafis dalam artikel yang berjudul “Pesantren dan 

Toleransi Beragama” mengatakan bahwa Pesantren juga merupakan agen of 

change bagi masyarakat sekitarnya. Pesantren secara historis faktual telah 

mengalami pergeseran kontruk, dengan berbagai perbedaan antara pesantren satu 

dengan pesantren yang lain. Pesantren telah melalui berbagai rintangan dan 

semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan yang dimaksud 

adalah pada sisi hubungan antar umat beragama. Pesantren yang seperti ini 

                                                             
10

Anita Ida Karolina, Sulistyarini, Rustiyarso, “Peran Sekolah dalam Membangun Sikap 

Toleransi Beragama”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, vol. 8, no.3 (2019):  1-9 
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diharapkan akan memberikan sumbangsi terhadap terciptanya kerukunan antar 

umat beragama.
11

 Perbedaan  dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya yang 

mana membahas pesantren secara umum dan lebih menekankan toleransi antar 

umat beragama. 

Ali Maksum dalam artikelnya yang berjudul “Model Pendidikan Toleransi 

di Pesantren Modern dan Salaf” mengatakan bahwa ada dua jenis pesantren yaitu, 

pesantren modern yang mana sistem pendidikannya telah banyak mengadopsi dari 

sistem pendidikan sekolah modern Bara, dalam hal ini Pesantren Darussalam 

Gontor dan pesantren salaf yang berorientasi pada pelestarian tradisi dengan 

sistem pendidikan tradisional, dalam hal ini Pondok Pesantren Tebuirang.
12

 

Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitiannya, penelitian ini lebih terfokus 

pada  bagaimana sistem toleransi di pesantren modern dan bagaimana sistem 

toleransi di pesantren salaf. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk pendidikan karakter untuk para santri di Pondok 

Pesantren Assalam Timbuseng? 

2. Bagaimana bentuk interaksi santri pondok pesantren tersebut dengan 

masyarakat sekitar yang masih mempraktikkan ritual kepercayaan lokal? 

3. Bagaimana bentuk peran pendidikan karakter di Pesantren Asssalam dalam 

menyemaikan nilai-nilai toleransi di kalangan para santri terhadap 

kepercayaan masyarakat di sekitar pesantren? 

                                                             
11

HM. Muntahibun Nafis, “Pesantren dan Toleransi Beragama” Ta’allum, vol. 2, no. 2 

(2014): 163-178 
12

Ali Maksum, “Model Pendidikan Toleransi di Pesantren Modern dan Pesantren Salaf”, 

Pendidikan Agama Islam, vol. 3, no. 01 (2015): 82-108 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk pendidikan karakter para santri di Pondok 

Pesantren Assalam Timbuseng. 

b. Untuk mengetahui bentuk interaksi santri Pondok Pesantren tersebut 

dengan masyarakat sekitar yang masih mempraktikkan ritual 

kepercayaan lokal. 

c. Untuk mengetahui bentuk peran pendidikan karakter di Pesantren 

Assalam dalam menyemaikan nilai-nilai toleransi di kalangan para 

santri terhadap kepercayaan masyarakat di sekitar Pesantren. 

2. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi pihak-

pihak yang sekiranya dianggap memiliki kepentingan dan bisa memberi gambaran 

bagaimana menciptakan karakter dalam bertoleransi, baik dari agama satu dengan 

agama yang lain maupun dari suatu kelompok atau aliran dengan kelompok atau 

aliran yang lain, yaitu: 

a. Bagi PPAT, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pedoman 

dalam pembinaan pembentukan karakter untuk menciptakan sikap 

toleransi bagi santri dan santriwati di kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan untuk 

sosialisasi  nilai-nilai kerukunan dan bertoleransi baik bagi lingkup 

keluarga maupun dalam masyarakat yang lebih luas 
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c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi bahan renungan dalam 

mengambil sikap ketika bersosialisasi dengan kehidupan luar, sekaligus 

memperdalam sikap toleransi terhadap agama atau kelompok yang 

berbeda.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Teori Tentang Interaksi  

1. Pengertian Interaksi 

Interaksi berasal dari dua kata yaitu “inter” dan “aksi”. “Inter” berarti antar 

dan “aksi” berarti aktivitas. Jadi interaksi adalah aktivitas timbal balik. Secara 

terminologi interaksi adalah aktivitas yang dilakukan oleh dua atau lebih orang 

yang saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain. Wagito berpendapat 

bahwa interaksi sosial itu hubungan individu dengan individu yang lain, keduanya 

saling mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa interaksi adalah hubungan timbal balik yang 

mempengaruh satu sama lain.
1
 

 Interaksi sosial sendiri merupakan hubungan yang dinamis, di mana 

hubungan tersebut berkaitan dengan hubungan antar perseorangan, antara 

kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, maupun hubungan antara 

perseorangan dengan kelompok. Tidak jarang disebutkan bahwa seseorang akan 

menjadi sulit untuk bertahan hidup, apabila ia tidak menjalin interaksi dengan 

seorang individu lainnya. Hal ini merupakan dasar dari terjadinya proses sosial, 

                                                             
1
Indrati Endang Mulyaningsih, “Pengaruh Interaksi Sosial Keluarga, Motivasi Belajar, 

dan Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi Belajar”, Jurnal pendidikan dan kebudayaan, vol. 20, 

no. 4, (2014): 441- 451 
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yaitu interaksi sosial. Sosiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

fenomena sosial di masyarakat.
2
 

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki motivasi untuk tetap saling 

berintraksi. Tidak sedikit kemungkinan yang bisa terjadi selama proses interaksi 

sosial berlangsung, seseorang bisa beradaptasi dengan orang lain ataupun 

sebaiknya. Hal ini mengakibatkan hubungan sosial yang dinamis, mencakup 

hubungan antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan 

kelompok yang lainnya.
3
 

Blumer mengajukan prinsip pertama bahwa human act toward people or 

things on the basis of the meanings they assign to those people or things (Manusia 

berbuat atau berperilaku terhadap manusia yang lainnya biasanya dilandasi atas 

sebuah pemaknaan yang mereka sendiri dipakaikan kepada pihak lain tersebut). 

Prinsip kedua yang Blumer ungkapkan adalah meaning arises out of the sosial 

interaction that people have with each other (Sebuah makna akan muncul dari 

interaksi sosial yang bertukar secara alamiah diantara kedua orang yang sedang 

saling berinteraksi). Sebuah makna bukanlah muncul ataupun terikat pada sesuatu 

atau sebuah objek secara alamiah. Makna tidak dapat muncul sendiri. Makna 

datang dari hasil proses negosiasi, menggunakan bahasa (language) dalam 

perspektif interaksionisme simbolik. Interaksi sosial tentunya akan menghasilkan 

makna yang beragam. Makna-makna itu sendiri tercipta bedasarkan sudut 

pandang masing-masing orang yang menerima dan memaknai interaksi itu sendiri. 

                                                             
2
Angelina Xiao, “Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, masyarakat”, 

Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, vol. 7, no. 2 (2014): 94-99 
3
Muhammad Mushfi El Iq Bali dan Abwabun Naim, Tipologi Interaksi Sosial dalam 

Meningkatkan Karakter diSiplin Siswa. lp3m.unja.ac.id 
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Prinsip Blumer yang ketiga adalah “an individual’s interpretation of symbols is 

modified by his or her own thought process” (Interaksionisme simbolik 

menggambarkan proses berpikir sebagai perbincangan dengan diri sendiri). Dan 

proses berbincang dengan diri sendiri itu sifatnya refleksif. Namun Mead 

memiliki pemikiran lain, ia berpendapat bahwa, sebelum manusia bisa berpikir, 

manusia membutuhkan bahasa (Griffin, 2003).
4
 

Pepatah mengatakan “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. 

Pepatah ini menjadi penguat tentang konsep manusia tentang pentingnya proses 

interaksi bagi manusia di mana saja ia berada. Manusia perlu melakukan 

penyesuaian terhadap lingkungan, karena pada dasarnya manusia  manusia adalah 

nakhluk yang berinteraksi.  

2. Jenis-jenis Interaksi 

a. Interaksi Individu dengan Individu 

Interaksi individu adalah pertemuan dua orang dengan tujuan memberikan 

respon atau reaksiuntuk menjalin sebuah pertemanan dan mengarah ke sebuah 

kerja sama apabila teradapat respon yang positif serta sebuah konflik apabila 

terjadi respon yang negatif. 

b. Interaksi Individu dengan Kelompok 

Interaksi individu dengan kelompok adalah pertemuan seseorang dengan 

suatu kelompok atau lebih dengan tujuan memberi informasi, promosi atau 

sesuatu hal yang lain. 

 

                                                             
4
Angelina Xiao, “Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, masyarakat”, h. 

94-99 
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c. Interaksi Kelompok dengan Kelompok 

Interaksi kelompok dengan kelompok adalah pertemuan dua kelompok 

atau lebih dalam rangka membahas sesuatu hal yang berkaitan dengan kelompok 

masing-masing. 

3. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Syarat terjadinya interaksi adalah dengan adanya kontak sosial. Ilmu sosial 

dalam kajiannya mengatakan bahwa kontak juga berarti gejala sosial. Sseseorang 

dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa mengadakan sentuhan fisik, misalnya 

berinteraksi dengan orang lain menggunakan telepon. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa kontak sosial disebabkan oleh seseorang dengan orang lain 

atau dapat dikatakan juga sebagai proses aksi dan reaksi.
5
 

4. Bentuk Interaksi Sosial 

Interaksi sosial dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu asosiatif dan 

disosiatif. 

a. Asosiatif Interaksi sosial bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk 

penyatuan. Interaksi sosial ini terdiri atas beberapa hal berikut.  

1) Kerja sama (cooperation)  

Kerjasama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka 

mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk 

bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pelaksanaannya 

terdapat empat bentuk kerjasama, yaitu bargaining (tawar-menawar), cooptation 

(kooptasi), koalisi dan joint-venture (usaha patungan).7  

                                                             
5
Muhammad Mushfi El Iq Bali dan Abwabun Naim, Tipologi Interaksi Sosial dalam 

Meningkatkan Karakter diSiplin Siswa. lp3m.unja.ac.id       
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2) Akomodasi  

Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok guna 

mengurangi, mencegah atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Proses 

akomodasi dibedakan menjadi beberapa bentuk antara lain:  

a) Coercion yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan 

karena adanya paksaan  

b) Kompromi yaitu suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang 

terlibat masing-masing mengurangi tuntutannya agar dicapai suatu 

penyelesaian terhadap suatu konflik yang ada.  

c) Mediasi yaitu cara menyelesaikan konflik dengan jalan meminta bantuan 

pihak ketiga yang netral.  

d) Arbitration yaitu cara mencapai compromise dengan cara meminta bantuan 

pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan yang 

berkedudukannya lebih dari pihak-pihak yang bertikai.  

e)  Adjudication (peradilan) yaitu suatu bentuk penyelesaian konflik melalui 

pengadilan.  

f) Stalemate yaitu Suatu keadaan di mana pihak-pihak yang bertentangan 

memiliki kekuatan yang seimbang dan berhenti melakukan pertentangan 

pada suatu titik karena kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi maju 

atau mundur.  

g) Toleransi yaitu suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal.  
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h) Consiliation yaitu, usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan 

pihak- pihak yang berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama.
6
 

3) Toleransi  

Toleransi merupakan sikap pembebasan seseorang atau sekelompok orang 

melakukan sesuatu yang bersifat positif meskipun tidak sesuai dengan dirinya 

dengan maksud menghargai atau menghormati.
7
 

4) Asimilasi  

Proses asimilasi menunjuk pada proses yang ditandai adanya usaha 

mengurangi perbedaan yang terdapat diantara beberapa orang atau kelompok 

dalam masyarakat serta usaha menyamakan sikap, mental dan tindakan demi 

tercapainya tujuan bersama. Asimilasi timbul bila ada kelompok masyarakat 

dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif 

dalam jangka waktu lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan 

berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan 

campuran.
8
  

5) Akulturasi  

Proses sosial yang timbul, apabila suatu kelompok masyarakat manusia 

dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu 

kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan 

                                                             
6
Asrul Muslim. “Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis”, Jurnal Diskursus Islam, 

vol. 1 no. 3, (2013): 484-494 
7
Ahmad, “Interaksi Sosial: Pengertian, ciri-Ciri, Syarat, Faktor dan Contoh” 

https://www.gramedia.com/literasi/interaksi-sosial/ (27 November 2021) 
8
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, (Cet.ke-2 ; Jakarta: Kencana, 2011), h. 

81 

https://www.gramedia.com/literasi/interaksi-sosial/
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asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan 

hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri.
9
 

b. Disosiatif Interaksi sosial ini mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi 

dalam tiga bentuk sebagai berikut:  

1) Persaingan/kompetisi adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan 

atau kelompok sosial tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil 

secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak 

lawannya.  

2) Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan 

pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, 

baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan seperti perbuatan 

menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi 

yang ditunjukan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-

unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi 

kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik. 

3) Konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat 

tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat 

mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah 

yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut.
10

 

                                                             
9
Jabal Tarik Ibrahim, Sosiologi Pedesaan (Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2003) h. 22 
10

J. Swi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Cet. Ke-5; 

Jakarta: Kencana, 2011) h. 65-71 
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 Menurut Prof. Djaali ada empat macam interaksi dalam dunia pendidikan 

yaitu interaksi antar pelajar, interaksi pelajar dan pengajar, interaksi murid dengan 

sumber pelajar dan interaksi murid dengan lingkungan sekita.
11

 

  

B. Teori Tentang Toleransi 

1. Pengertian Toleransi 

Toleransi berasal dari bahasa latin tolerare yang artinya sabar dan 

menahan diri. Dari segi bahasa, toleransi dapat diartikan sebagai kelapangan dada 

setiap orang dalam meneriman sesuatu di luar dirinya. Toleransi merupakan 

perilaku manusia untuk saling menghormati dan menerima perbedaan, baik antar 

individu maupun kelompok. Selain itu, toleransi dari sudut istilah ialah to 

recognise and respect other’s belief, or action without necessarily agreeing 

(mengakui dan menghargai keimanan atau perilaku orang lain tanpa harus 

menyetujuinya).
12

 

Toleransi memiliki makna yang sama dalam bahasa Arab yaitu samanah 

atau  tasāmuḥ yang dapat di artikan sebagai sikap rendah hati atau terbuka akal 

pikiran dalam menerimah sebuah perbedaan. Dengan demikian dapat diartikan 

bahwa tasāmuḥ mempunyai daya tarik sendiri karena menjadi simbol kemuliaan 

diri dan keikhlasan.
13

 

Toleransi adalah memberikan kebebasan kepada orang lain untuk 

menjalankan keyakinan atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya 

                                                             
11

Ety Nur Ina, “Peran Komunikasi dalam Interaksi Guru dan Siswa”, Jurnal Al-Ta’dib 

vol. 8, no. 2, (2015): 150-167 
12

Samiang Katu, Manajemen Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, h. 98 
13

Eko Digdoyo, “Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggung jawab Sosial 

Media”, Jurnal Pancaila dan Kewarganegaraan, vol. 3, no. 1, (2018), h. 42-60 
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masing-masing, selama apa yang dilakukan atau dijalankan itu tidak bertentangan 

dengan syarat-syarat agar terciptanya ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah 

masyarakat. Deklarasi  Prinsip-prinsip Toleransi UNESCO menyatakan bahwa 

toleransi adalah rasa hormat, penerimaan, penghargaan atas keberagaman budaya 

dunia yang kaya, berbagai bentuk ekspresi diri dan cara-cara menjadi manusia. 

Toleransi adalah kerukunan dalam perbedaan.
14

 

Hal itu sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Tillman, ia berpendapat 

bahwa toleransi ialah saling menghargai, melalui pengertian dan tujuan 

perdamaian. Toleransi ialah metode menuju kedamaian, toleransi disebut sebagai 

faktor esensi untuk perdamaian.
15

 Menurut Umar Hasyim mengatakan bahwa 

toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada seluruh manusia atau kepada seluruh 

warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan 

menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam melaksanakan dan 

menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-

syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.
16

 

H.A.R Tilaar berpendapat bahwa sikap toleansi merupakan pendidikan 

karakter yang perlu ditanamkan di Indonesia semboyan Bhinneka Tunggal Ika 

mengharuskan sikap toleransi yang tinggi bagi setiap masyarakat. Toleransi harus 
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Makassar”, Disertasi. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014),  h. 35-37 
15

Agus Supriyanto dan Amien Wahyudi, “Skala Karakter Toleransi: Konsep dan 

Operasional, Aspek Kedamaian, Menghargai Perbedaan dan Kesadaran Individu”, h. 63 
16

Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai 
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21 

 

 

 

dimiliki oleh masing-masing orang agar tercipta masyarakat yang kompak 

meskipun beragamsehingga banyak mendapatkan ide-ide baru.
17

 

Toleransi dalam maknanya, terdapat dua penafsiran tentang konsep ini, 

Pertama, penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu 

cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau 

kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Kedua adalah yang bersifat 

positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan terhadap 

keberadaan orang lain atau kelompok lain.
18

 

Toleransi statis adalah toleransi dingin tidak melahirkan kerjasama. Bila 

pergaulan antara umat beragama hannya bentuk statis, maka kerukunan anatar 

umat beragama hannya dalam bentuk teoritis. Kerukunan teritis melahirkan 

toleransi semu. Di belakang toleransi semu berselimut sikap hipokritis, hingga 

tidak membuahkan sesuatu yan diharapkan bersama baik oleh pemerintah atau 

oleh masyarakat sendiri. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif yang melahirkan 

kerjasama untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan anatar umat beragama 

bukan dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat 

beragama sebagai satu bangsa.
19
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2. Prinsip-prinsip Toleransi 

Dalam melaksanakan toleransi beragama kita harus mempunyai sikap atau 

prinsip untuk mencapai kebahagiaan dan ketenteraman. Adapun prinsip tersebut 

adalah: 

a. Kebebasan Beragama 

Hak asasi manusia yang paling esensial dalam hidup adalah hak 

kemerdekaan atau kebebasan baik kebebasan untuk berfikir maupun kebebasan 

untuk berkehendak dan kebebasan di dalam memilih kepercayaan atau agama. 

Kebebasan merupakan hak yang fundamental bagi manusia sehingga hal ini yang 

dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kebebasan beragama 

yang dimaksud yaitu bebas memilih suatu kepercayaan atau agama yang menurut 

mereka paling benar dan membawa keselamatan tanpa ada yang memaksa atau 

menghalanginya.20 

b. Mengakui Hak Orang Lain 

Suatu sikap mental yang mengakui hak orang lain di dalam menentukan 

sikap perilaku dan nasibnya masing-masing. Serta sikap atau perilaku yang 

dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain. 

c. Penghormatan dan Eksistensi Agama Lain 

Etika yang harus dilaksanakan dari sikap toleransi setelah memberikan 

kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain dengan 

pengertian menghormati keragaman dan perbedaan ajaran-ajaran yang terdapat 
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Marcel A. Boisard, Humanisme dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), h. 22. 
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pada setiap agama dan kepercayaan yang ada baik yang diakui negara maupun 

belum diakui oleh negara. 

Dalam hal ini setiap pemeluk agama dituntut agar senantiasa mampu 

menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan didasari 

semangat saling menghormati dan menghargai eksistensi agama lain. Dalam 

bentuk tidak mencela atau memaksakan maupun bertindak sewenang-wenangnya 

dengan pemeluk agama lain.21 

d. Agree in Disagreement (Setuju di dalam Perbedaan) 

Prinsip sepakat untuk setuju di dalam perbedaan merupakan prinsip dasar 

Islam yang menghormati kebebasan beragama dan sekaligus menjelaskan bahwa 

Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleran terhadap komunitas 

agama non-Islam.22 Perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan 

selalu ada di dunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan. 

Usaha untuk menciptakan kemaslahatan umat serta kelancaran hubungan 

antara manusia yang berbeda agama yaitu dengan mewujudkan kerukunan dan 

toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama sehingga setiap golongan 

umat beragama dapat melaksanakan bagian dari tuntutan agama masing-masing. 

e. Saling Mengerti 

Saling mengerti dalam menjalankan toleransi beragama, maka dibutuhkan 

pemahaman tentang sesama umat manusia. Apabila tidak adanya sikap saling 

mengerti, saling menghormati, saling menghargai yang terjadi hanyalah berebut 
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Ruslani,Masyarakat Dialog Antar Agama: Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun 
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pengaruh dan saling membenci. Sedangkan Said Agil Al Munawar 

mengemukakan beberapa pedoman atau prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

toleransi beragama yaitu sebagai berkut: 

1) Kesaksian yang jujur dan saling menghormati 

2) Prinsip kebebasan beragama 

3) Prinsip penerimaan (Acceptance) yaitu mau menerima orang lain seperti 

adanya. 

4) Berfikir positif dan percaya.23 

3. Unsur-unsur Toleransi 

Ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam mengekspresikan terhadap 

orang lain yaitu:  

a. Memberikan Kebebasan dan Kemerdekaan  

Dalam memilih suatu agama atau kepercayaan setiap orang memiliki 

kebebasan dalam menentukan kehendak, perilaku serta perbuatannya sendiri. 

Kebebasan dan kemerdekaan dimiliki oleh setiap insan sejak manusia itu lahir 

hingga meninggal, kebebasan itu diberikan Allah  Swt. Kepada setiap manusia 

yang harus dijaga dan dilindungi. 

b. Mengakui Hak Setiap Orang 

Untuk memperoleh hidup yang damai dan rukun masing-masing manusia 

memiliki kewajiban bersikap lapang dada menerima dan mengakui hak setiap 
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Said Agil Al Munawar, Fiqih Hubungan Antar Agama, h. 49-51. 
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orang. Perilaku semacam itu dapat mengurangi konflik yang dapat mengakibatkan 

kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. 

c. Menghormati Keyakinan Orang Lain  

Toleransi dalam kehidupan sosial adalah dengan menghormati keyakinan 

yang dianut oleh orang lain. Sikap pribadi yang baik ada seseorang harus 

membiarkan dan menghormati keputusan orang lain dalam memilih agama atau 

keyakinannya sendiri. 

d. Saling Mengerti 

Sikap menghormati atau menerima tidak akan terjadi apabila setiap orang 

tidak saling mengerti dan memahami pilihan orang lain.  

 

4. Aspek-aspek Toleransi 

Berdasarkan hasil penelitian menemukan indikator karakter toleransi 

terdapat tiga aspek, yaiktu: 

a. Aspek kedamaian meliputi indikator peduli, ketidak takutan, dan cinta. 

b. Aspek menghargai perbedaan dan individu meliputi indikator saling 

menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan orang lain dan 

menghargai diri sendiri. 

c. Aspek kesadaran meliputi indikator menghargai kebaikan orang lain, 

terbuka, reseptif, kenyamanan dalam kehidupan  dan kenyamanan 

dengan orang lain. 
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5. Dampak Toleransi 

Dalam hidup beragama sangat penting bagi masyarakat untuk hidup 

dengan memiliki karakter toleransi. Adapun beberapa manfaat atau dampak dari 

sikap toleransi ini adalah: 

a. Meningkatkan rasa persaudaraan, akan timbul rasa kasih sayang kepada 

sesama meski memiliki perbedaan. 

b. Meningkatkan rasa nasionalisme, akan semakin cinta tanah air dengan 

keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. 

c. Meningkatkan kekuatan iman, sebab dalam agama diajarkan untuk 

berbuat kebajikan kepada sesama manusia. 

d. Memudahkan mencapai kata mufakat karena setia orang berbeda-beda, 

adanya perbedaan tersebut akan tercipta kemufakatan yang adil untuk 

semua golongan.
24

 

C. Teori Tentang Kepercayaan Lokal 

Kepercayaan merupakan perilaku individu  dalam meyakini adanya 

kekuatan besar di luar dirinya dan sudah ada sejak masa pra-aksara dan masih 

berlangsung dari zaman ke zaman hingga saat ini. Kepercayaan juga dapat 

diartikan sebagai perilaku seseorang atau lebih meyakini ada sesuatu atau 

kekuatan di luar dirinya dan sudah dipercayai secara turun temurun.
25

 

Kebudayaan lokal yang bersumber dari tradisi dan sejarah, pendidikan 

formal dan informal, seni, agama, ilmu pengetahuan, teologi dan penafsiran 
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kreatif terus menerus  mengalami pertukaran dan pembentukan identitas baru. 

Bagian kebudayaan yang berupa symbol dan pemikiran  memprlihatkan 

keseimbangan yang tahan lam, sementara yang lainnya termasuk dalam lingkup 

sosio-histori, seperti cara produksi dan hubungan kekuasaan mudah berubah, 

karena selalu  membentuk dan dibentuk oleh proses sosial (Mulder, 1999). Pada 

masa orde baru berdasarkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) paham 

keagamaan lokal dikelompokan ke dalam aliran kepercayaan lokal. Pada masa 

orde baru dikeluarkan kebijakan bahwa agama-agama lokal digabungkan ke 

dalam agama-agama mayoritas.
26

 

Kepercayaan terhadap dunia spiritual atau alam ghaib telah ada sejak 

dahulu kala dan diyakini oleh masyarakat.
27

 Bentuk kepercayaan lokal masyarakat 

berupa tradisi atau ritual adat istiadat atau keagamaan yang berlangsung secara 

turun temurun. Kepercayaan lokal termasuk dari kearifan lokal dan mencerminkan 

suatu hidup dalam masyarakat tertentu. Kepercayaan atau budaya yang 

berkembang di dalam masyarakat disebar luaskan secara non formal. Selain itu 

juga dikembangkan selama beberapa generasi dan tertanam dalam cara hidup 

masyarakat yang bersangkutan sebagai saran untuk pempertahankan hidup.
28

 

Adat istiadat suatu masyarakat adalah pondasi asli sebuah  budaya dan 

perilaku-perilaku  yang dipraktikan tanpa memperhatikan akidah  yang 

membangunnya. Budaya juga merupakan sebuah faktor yang dapat memberikan 
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sebuah arti dan menentukan arah kehidupan seseorang. Jika membandingkan  

agama yang dibentuk oleh piranti keyakinan hati dan perilaku yang sesuai dengan 

keyakinan tersebut dengan budaya, maka agama bagian dari budaya. Karena 

budaya dalam konteks keyakinan hati, akidah, perilaku, etika dan adat-istiadat, 

baik yang bersumber dari agama maupun tidak.
29

 

Menurut Leslie A. White, religi atau apapun yang membentuk religi 

seperti keyakinan (belief), adalah salah satu dari banyaknya bagian dari unsur-

unsur ideologis, unsur-unsur itu sendiri yakni salah satu wujud pokok dari 

kebudayaan. Oleh karena itu religi merupakan bagian daricakupan kebudayaan 

manusia.
30

 

Kearifan lokal adalah dasar pengembalian kebijakan pada level lokal di 

bidang kesehatan, pertanian, pengelolan sumber  daya alam dan kegiatan 

masyarakat pedesaan. Dalam kearifan lokal maka terdapat pula kearifan budaya 

lokal. Kebudayaan lokal juga berarti pengetahuan lokal yang sudah sedemikian 

menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya serta diekspresikan 

dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang panjang.
31

 

Budaya lokal umumnya terkait dengan legitimasi terhadap kekuasaan 

pengusaan lokal. Budaya lokal diadopsi sebagai instrument untuk membungkus isi 

Islam dan dijadikan sebagai ajaran Islam sepanjang itu sesuai dengan semangat 
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Ciomas Bnaten”, el-Harakah, vol. 17, no. 2 (2015), h. 157-181 
31

Darwis Muhdin, Kerukunan Umat Beragama, h. 107 



29 

 

 

 

memuliakan manusia. Sikap akomodatif Islam terhadap budaya menggambarkan 

adanya pengaruh lokal yang cukup kuat.
32
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penyelidikan lapangan tentang kebenaran 

lapangan itu sendiri.
1
 Adapun lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Assalam 

Timbuseng Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. 

  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian mengenai interaksi santri di Pondok Pesantren Assalam 

Timbuseng dengan kepercayaan lokal masyarakat Timbuseng, maka peneliti akan 

melakukan pendekatan: 

1. Pendekatan Fenomenologi 

Fenomenologi menurut Bogdan dan Taylor yaitu menganalisa dan 

memahami dengan melakukan pengamatan, wawancara maupun melalui dokumen 

pribadi.
2
 Yang menjadi objek dalam pendekatan fenomenologi adalah fakta, 

gejala, kejadian, keadaan atau realitas yang menggejala.
3
 Pendekatan 

fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif. Maka 

melalui penelitian ini peneliti tertarik untuk menggunakan pendekatan 

fenomenologi agar mampu memahami secara jelas fakta atau realitas yang terjadi 

pada objek penelitian. 
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Pendekatan fenomenologi yang peneliti lakukan pada penelitian ini adalah 

tertarik mempelajari fakta yang terjadi antara santri Pondok Pesantren Assalam 

Timbuseng dengan masyarakat setempat yang masih mempraktekan kepercayaan 

lokal. 

2. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan Sosiologi  atau Sosiologi itu sendiri berarti ilmu yang 

membahas tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat secara teratur dan berulang-

ulang. Sosiologi masyarakat sebagai satu kesatuan yang dilihat dan didasarkan 

pada ikatan-ikatan yang tertata dan bisa dikatakan stabil.
4
 

Pendekatan Sosiologi dapat pula digunakan sebagai jalan untuk 

pendekatan dalam memahami agama.
5
 Dalam pendekatan ini peneliti akan 

melakukan pendekatan sosial yaitu berbaur dengan guru-guru serta santri. Dengan 

ini akan memudahkan bagi peneliti dalam memahami serta mengenal bagaimana 

sikap dan sifat yang ada dalam diri santri dan santriwati. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Data premier yaitu data empiris yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hasil 

wawancara dan hasil observasi. Teknik penenentuan informasi yang dipilih 

dengan cara Purposive Sampling didasarkan pada ciri tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Penelitian ini melibatkan santri dan santriwati beserta guru-guru 

dalam Pondok Pesantren tersebut. Data sekunder didapatkan melalui berbagai 
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sumber yakni internet, buku, jurnal, penelusuran dokumen dan publikasi 

pemerintah. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan memperoleh 

informasi dengan menggunakan pancaindera, mulai dari pendengaran, penciuman, 

dan penglihatan. Bugin berpendapat bahwa ada beberapa bentuk observasi yakni 

pertama, observasi partisipan di mana metode ini digunakan untuk menghimpun 

data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan, peneliti terlibat dalam 

keseharian informan. Kedua observasi tidak terstruktur yang mana peneliti 

melakukan penelitian tanpa berpatokan pada observasi dengan kata lain peneliti 

mengembangkan hasil pengamatannya berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. 

Ketiga, observasi kelompok yakni pengamatan oleh suatu kelompok peneliti 

terhadap kasus yang diangkatnya.
6
 

Observasi  atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena 

yang dilakukan secara sistematis.
7
 Observasi merupakan pengumpulan informasi 

sementara dari kegiatan keseharian  manusia dengan menggunakan pancaindra 

mata serta alat bantu lain dari panca indra mata adalah, pendengaran, penciuman, 

pengecap serta kulit.
8
 Teknik ini sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan 
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data karena tekhnik ini langsung dari tangan pertama, dapat pula langsung 

mengamati peristiwa, tempat dan lain sebagainya. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan upaya memperoleh informasi secara mendalam 

untuk tujuan penelitian dengan menggunakan tekhnik tanya jawab terhadap 

informan secara tatap muka dengan atau tanpa pedoman (guide).
9
 Nasution 

berpendapat bahwa teknik wawancara dilakukan dengan dua bentuk, yakni 

wawancara berstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Teknik berstruktur 

dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti, sementara wawancara tak berstruktur timbul 

apabila jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun 

tidak dilepas dari permasalahan penelitian.
10

 

Dalam penelitian kualitatif seperti yang peneliti lakukan, maka tekanik 

wawancara adalah sesuatu yang penting. Cara utama yang dilakukan pakar 

metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-

orang adalah dengan wawancara mendalam dan intensif.
11

 

3. Dokumen 

Seperti yang kita ketahui bahwa dokumen meliputi materi seperti, rekaman 

kasus, fotografi, surat dan lain sebagainya. Maka dengan itu peneliti melakukan 

berbagai dokumentasi sebagai bukti kebenaran penelitian. Dapat pula 
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ditambahkan seperti usulan, kode etik, buku tahunan, selebaran berita, surat 

pembaca, surat kabar, majalah ilmiahh, dan sebagainya.
12

  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah langkah penting dalam pola prosedur 

penelitian dan berfungsi sebagai alat bantu dalam pengumpulan data yang 

diperlukan.
13

 Instrument penelitian adalah peneliti sendiri dengan menggunakan 

beberapa alat bantu meneliti seperti buku teks, alat rekam, wawancara dan anket.  

 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data 

Teknik pengelolahan dan analisis data yang akan peneliti lakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu usaha pemilihan, pemfokusan pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan perubahan data yang timbul dari catatan-

catatan di lapangan.
14

 Reduksi data bagian dari teknik kualitatif. Dengan ini 

peneliti akan melakukan penyaringan atau penyederhanaan data-data yang 

dianggap tidak perlu dalam kurung masa penelitian. Tahap reproduksi ini 

dilakukan untuk memilih relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.
15

 

 

                                                             
12

Djunaidi Ghony, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 199.  
13

Sandu Suyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), h. 78 
14

Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadhara, vol. 17, no. 33, (2018): 81- 

95 
15

Salsabila Miftah Rezkia. “Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data 

Kualitatif”  http://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan -data# 

:~:text=Reduksi%20Data,-Reduksi%20data%20merupakan&text=Reduksi%20data%20merupakan 

(11 September 2020)  
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2. Display Data 

Melalui penyajian data ini, maka peneliti akan lebih terorganisir dan 

terstruktur dalam punyusunan kata demi kata sehingga akan lebih mudah untuk 

dipehami oleh pembaca. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian ini. 

Kesimpulan ini sewaktu-waktu dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang 

mendukung atau jika pun ada bukti, namun tidak dianggap valid. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Pondok Pesantren Assalam Timbuseng 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pondok Pesantren Assalam Timbuseng terletak di Desa Timbuseng Kec. 

Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. Titik fokus jalan yang peneliti jadikan 

patokan adalah perbatasan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. 

 

Perbatasan Kab. Gowa dan Kab. Takalar (Sumber Gambar: Peneliti)  

 

Sekitar kurang lebih 100 m dari perbatasan Kabupaten Gowa dan Kabupaten 

Takalar terdapat patung pahlawan Padjonga Daeng Ngalle Polongbangkeng yang 

berada di antara dua jalan yaitu jalan bagian kanan merupakan jalan menuju Kota 

Takalar dan jalan bagian kiri merupakan jalan menuju PTPN Pabrik Gula Takalar.  
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Patung Pahlawan Padjonga Daeng Ngalle Polongbangkeng (Sumber Gambar: Peneliti) 

 

PTPN Pabrik Gula Takalar ini terletak di Desa Pa’rappunganta Kec. 

Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. Jarak tempu antara Patung pahlawan dengan 

PTPN Pabrik Gula Takalar sekitar 5, 4 km atau setara dengan 11 menit perjalanan 

menggunakan kendaraan. 

 

 

PTPN Pabrik Gula Takalar (Sumber Gambar: Peneliti) 
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Pondok Pesantren Assalam Timbuseng terletak di Jln. Poros Pabrik Gula 

Takalar, tepatnya di Desa Timbuseng terletak sekitar kurang lebih 200 m dari 

PTPN Pabrik Gula Takalar.  Pondok Pesantren Assalam yang dalam hal ini 

menjadi objek penelitian terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan 

Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Desa Timbuseng diapit oleh 2 desa 

yaitu Desa Massamaturu dengan Desa Ko’mara, yang mana bisa juga menjadi 

jalur untuk menuju ke Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan  

Pattallassang.  

Batas-batas wilayah gedung sekolah Pondok Pesantren Assalam berbentuk 

S, di mana saat memasuki area  sekolah maka pertama yang akan ditemui,  di 

bagian kanan terdapat aula atau gedung serba guna serta di sebelah kiri terdapat 

Masjid. Selepas gedung serbaguna terdapat kamar mandi (WC) yang mana 

bersebelahan juga dengan asrama putri dan rumah guru yang mukim bernama 

Paharuddin, S Pd dengan Istrinya yang bernama Lisa Hikmah, S Pd. Di depan 

rumah guru terdapat rumah kepala Yayasan  yang bernama Sulaiman Unjung, S 

Pd. I. kemudian di sampingnya terdapat dapur yang terletak di antara kantin 

sekolah dan ruangan Lab. Yang mana di samping kanannya juga terdapat ruang 

kelas XII. Tepat di depan ruang kelas XII, terdapat ruang kelas VIII, dari garis 

verikal terdapat kantor guru yang berdampingan dengan  kelas IX. Searah  garis 

horizontal terdapat kelas VII  yang berdampingan dengan kelas XI.
1
 

Pondok Pesantren Assalam Timbuseng adalah salah satu  pendidikan yang 

terdapat di dalamnya dua tingkatan pendidikan yaitu MA (Madrasa Aliya) dan 

                                                             
1
Sulfikri, Santri Pondok Pesantren Assalam Timbuseng, Wawancara, Tanggal 8 Januari 

2022. 
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MTs (Madrasah Tsanawiya). Pondok Pesantren Assalam Timbuseng terdapat dua 

kelompok santri, yaitu santri mukim dan santri non mukim. Santri mukim yaitu 

santri yang tinggal di asrama yang disediakan oleh pihak pondok, santri yang 

mukim biasanya santri yang berasal dari luar daerah atau sekiranya menganggap 

dirinya jauh dari lokasi pesantren. 

 

2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Assalam Timbuseng 

Pondok Pesantren Assalam Timbuseng didirikan oleh H. Zainuddin 

Hamdat Dg Tola, Sulaeman Unjung, S. Pd. I. Serta para tokoh-tokoh masyarakat 

yang berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. PPAT didirikan pada 

tahun 2004 berdasarkan hasil musyawarah antara Sulaiman Unjung, S. Pd. I., H. 

Zainuddin Hamdat Dg Tola beserta tokoh-tokoh masyarakat. 
2
 

Berpatokan pada kondisi masyarakat yang memiliki masalah 

perekonomian yang cukup memprihatinkan pada saat itu, masyarakat hanya 

bergantung dari hasil bertani dan hasil ternak sapi. Sebagian masyarakat juga 

hanya mengandalkan hasil dari bekerja sebagai buru tani. Karena perekonomian 

masyarakat yang cukup rendah, mengakibatkan banyak sekali remaja yang 

kesulitan melanjutkan pendidikan. Hal inilah yang memotivasi para tokoh 

masyarakat untuk mendirikan sarana pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua 

kalangan masyarakat, baik dari tingkat ekonomi tinggi sampai ke tingkat ekonomi 

rendah. Selain itu, pendidikan agama masih terbilang relatif rendah, oleh karena 

itu semakin menguatkan niat Sulaeman Unjung, S. Pd. I. Dan H. Zainuddin 

                                                             
2
Nur Indah Sari, Skripsi: “Strategi Dakwah Dalam Meningkatkan Pembinaan Santri 

Pondok Pesantren Assalam TimbusengKecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar” 

(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 50 
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Hamdat Dg Tola serta para tokoh masyarakat untuk mendirikan sekolah agama 

yang kita kenal saat ini dengan sebutan PPAT. 

3. Profil Sekolah Pondok Pesantren Assalam 

a. Profil Madrasa Tsanawiya (MTs) 

1) Nama Madrasah : MTs. AssalamTimbuseng 

2) NSM : 121273050006 

3) Nama Kepala MTs : H. Rurung Nanring, S. Pd. I. 

4) Akreditasi Madrasah : B 

5) Alamat Lengkap :  

Desa/Kelurahan : Timbuseng 

Kecamatan : Polongbangkeng Utara 

Kabupaten : Takalar 

Email : mtsassalamtimbuseng@gmail.com 

Table 1 

Jumlah Santri PPAT Tingkat Tsanawiyah 

Kelas 

VII 

Kelas 

VIII 

Kelas 

IX 
Jumlah Santri 

3 3 3 
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

Lk Pr Lk Pr Lk Pr 

53 32 46 36 61 42 

Jumlah  9  270 

Sumber: Arsip PPAT 2021 

b. Profil Madrasa Aliya (MA) 

1) Nama Madrasah  : MA. Assalam Timbuseng 

2) NSM   : 131273050353 

mailto:mtsassalamtimbuseng@gmail.com
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3) Akreditasi Madrasah : B 

4) Alamat Lengkap  : 

Desa/Kelurahan  : Timbuseng 

Kecamatan   : Polongbangkeng Utara 

Kabupaten   : Takalar 

Email   : maassalamtimbuseng72@gmail.com  

 

Table 2 

Jumlah Santri PPAT Tingkat Madrasah Aliya 

 

Kelas X 

 

Kelas XI 

 

Kelas XII 

 

Jumlah Santri 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Kelas X 

 

Kelas XI 

 

Kelas XII 

 

Lk 

 

Pr 

 

Lk 

 

Pr 

 

Lk 

 

Pr 

 

39 

 

29 

 

50 

 

36 

 

44 

 

22 

 

Jumlah 

 

6 230 

Sumber: Arsip PPAT  2021 

4. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

Adapun visi, misi dan tujuan dari PPAT adalah: 

a. Visi 

 “Unggul dalam prestasi, padu dalam ilmu dan amal serta berakhlakul 

karimah”. 

mailto:maassalamtimbuseng72@gmail.com


42 

 

 

 

 

Tabel 3 

Indikator Visi 

 

No Nilai Indikator 

1 Unggul dalam Prestasi 

 Kompetitif dalam berpidato 

 Kompetitif dalam bidang pramuka 

 Kompetitif dalam bidang seni dan 

olahraga 

2 

Padu dalam Ilmu dan 

Amal 

 Membudayakan bacaan-bacaan takbir, 

tahmid dan tahlil, istigfar dan doa-doa 

pendek dalam kehidupan sehari-hari 

 Mengadakan tadarusan menjelang 

pelajaran dimulai 

 Mengawali dan mengakhiri kegiatan 

belajar serta aktivitas sehari-hari dengan 

doa 

 Melaksanakan sholat dhuhur secara 

berjamaah di sekolah 

 Membayar infak setiap hari jum’at 

 Melaksanakan sholat duha. 
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3 Berakhlakul Karimah 

 Selalu menjaga silaturahmi antar sesama 

warga sekolah baik murid, guru serta 

personal sekolah lainnya 

 Selalu menerapkan perilaku jujur baik 

dalam bersikap ataupun berucap 

 Menghormai yang lebih tua dan sayang 

kepada yang lebih muda serta toleran 

kepada sesama 

 Selalu menjaga kepercayaan orang lain 

dengan selalu bersikap dan berperilaku 

jujur serta tidak melakukan perbuatan 

curang. 

 

Dari tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PPAT berupaya 

dengan baik untuk membentuk karakter santri menjadi lebih baik. 

b. Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas yang berlandaskan 

imtaq, berwawasan iptek, dan life skill. 

2) Mempersiapkan kader bangsa yang selalu berfikir, berzikir dan beramal 

3) Membina generasi beraqidah benar, berakhlak karima, giat beribadah 

dan beramal shaleh yang disertai dengan tafaqquh-fiddin 

4) Melaksanakan dan mengembangkan dakwah Islam 
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5) Menjunjung tinggi nilai-nilai moral, spiritual, menuju kesejahteraan dan 

keselamatan dunia akhirat 

6) Mencetak kader ummah yang memiliki akhlaqul karimah handal di 

bidangnya dan mampu bersaing di era globalisasi 

7) Membekali santri dan santriwati dengan enterpreunersip dan teknologi 

8) Memberdayakan masyarakat untuk mampu mandiri dan survive 

menghadapi era globalisasi. 

c. Tujuan Pondok Pesantren Assalam Timbuseng 

1) Melakukan kegiatan keagamaan secara rutin untuk menumbuhkan 

keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Mengembangkan aemangat keunggulan dalam proses pendidikan dan 

pelajaran yang berkualitas. 

3) Menanamkan kepribadian yang baik dan dinamis serta berbudi pekerti 

luhur. 

4) Memotivasi santri mengenal dirinya agar dapat dikembangkan secara 

harmonis dan optimal. 

5) Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif, aman, nyaman dan 

menyenangkan. 

6) Menerapkan sistem manajemen madrasah yang transparan dan 

demokratis dengan mengutamakan kebersamaan. 

7) Terwujudnya budaya gemar mambaca, kerjasama, saling menghargai, 

disiplin, jujur, kerja keras dan kreatif. 
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8) Melaksanakan kerjasama yang harmonis antara komponen madrasah 

dan lembaga kemasyarakatan menuju madrasah yang unggul dan 

inovatif. 

9) Mebekali santri dengan pendidikan dan pendidikan life skill agar dapat 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
3
 

 

5. Program Kerja Pengurus Sekolah 

a. Kegiatan Harian 

1) Berusaha mengatasi masalah yang timbul dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. 

2) Menyelesaikan berkas-berkas dan menerima tamu. 

3) Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. 

4) Memeriksa daftar hadir guru, pegawai dan absensi siswa. 

5) Memeriksa program pengajaran pada satuan pelajaran. 

b. Kegiatan Mingguan 

1) Upacara bendera setiap hari senin. 

2) Memeriksa agenda acara atau berkas-berkas. 

3) Memeriksa keuangan madrasah. 

4) Mengadakan rapat dengan wali kelas. 

5) Kegiatan tambahan yang memerlukan penyelesaian. 

c. Kegiatan Bulanan 

1) Menuntaskan persoalan gaji pegawai dan laporan bulanan. 

                                                             
3
Arsip KTU Pondok Pesantren Assalam Timbuseng 
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2) Melaksanakan pemeriksaan secara umum, seperti buku kas, daftar hadir 

dan persiapan mengajar. 

3) Evaluasi bulanan terhadapa kegiatan yang belum dituntaskan 

d. Kegiatan Per Semester 

1) Persiapan pelaksanaan ujian semester 

2) Memperbaiki atau memperbaharui saranan dan prasarana yang 

memungkinkan. 

3) Mengawasi serta mengarahkan kegiatan Osis yang memerlukan 

bimbingan. 

4) Pengisian buku nilai dan buku rapor. 

5) Mengadakan peninjauan terhadap pembagian tugas guru. 

6) Rapat berkala dengan komite madrasah. 

e. Kegiatan Akhir Tahun 

1) Persiapan pelaksanaan ujian akhir (US/UN) 

2) Mengadakan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan kegiatan 

belajar mengaja tahun ini sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun 

kembali program sekolah di tahun berikutnya. 

3) Penentuan kelulusan. 

4) Kenaikan kelas para siswa. 

5) Menyusun RAPBM untuk tahun ajaran baru yang akan datang. 

6) Mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan. 

 

 



47 

 

 

 

f. Kegiatan Awal Tahun 

1) Penetapan rencana kegiatan: 

a) Penerimaan siswa baru 

b) Kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan 

c) Pembagian tugas dan pembuatan jadwal mengajar 

d) Kelengkapan sarana dan prasarana sekolah 

e) Mempelajari kelender pendidikan 

2) Rapat koordinasi dengan komite madrasah. 

3) Rapat wali siswa.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
Dokumentasi Papan Antribut Pondok Pesantren Assalam Timbuseng. 
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6. Struktur Organisasi Siswa 

a. Struktur Organisasi Tingkat Tsanawiyah 

Bagan 1 

Struktur Organisasi Tingkat Tsanawiyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi papan atribut PPAT 

 

KEPALA SEKOLAH  

H. RURUNG, S. Pd. I 

WAKA KURIKULUM 

DARMAWATI, S. Ag 

WAKA KESISWAAN 

MOH. ABDUH, S. Pd. I 

WAKA PRASARANA 

ABD. RAHMAN, S. Pd 

WAKA HUMAS 

HJ. HAJRAH, S. Pd. I 

KETUA KOMITE 

SIRAJUDDIN P., S. Pd. I 

KEPALA TATA USAHA 

MULIADI, S. Pd. I 

Pengembangan 

Kompetensi 

Kelulusan 

Pengembangan 

Standar Isi 

Pengembangan 

Standar Proses 

Pengembangan 

Pendidikan & 

Tenaga 

Kependidikan 
1. Abd. Rahman, S. 

Pd 

2. Padaria Muslimin, 

S. Pd 

3. Kasmawati, S. Pd. I 

1. Muh. Fajar, S. Ag 

2. Darmawati, S. Ag 

3. Samba, S. Pd 

1. Amiruddin, S. Pd. I 

2. Kamirullah, S. Pd 

3. Fatimahs, S. Pd 

4. Juhardiman, S. Pd 

5. Muh. Ikhsan,Sh. 

 

1. Rukiah, S. Pd 

2. Moh. Abduh, S. Pd. 

I 

3. Asmawari, S.Pd 

Pengembangan 

Sarana & 

Prasarana 

Pengembangan 

Pengelolaan 

Pengembangan 

Pembiayaan 

Pengembangan 

Penilaian 

1. Bakri, S. Pd 

2. Sukri, S. Pd. I 

3. Paharuddin,S. Pd 

1. Suriati, S. Ag 

2. Sahrawati, S. Pd 

3. Lisa Hikman, S. Pd 

4. Sugianti, S. Pd 

1. Hj. Hajrah, S. Pd. I 

2. Hamsina, S. Pd 

3. Muh. Jamil, S. Pd 

1. Tanawali Dewi, 

S. Pd 

2. Hamsiah, S.. Pd 

3. Musfira, S. Pd 
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b. Struktur Organisasi Tingkat Aliya 

Bagan 2 

Struktur Organisasi Tingkat Aliya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA SEKOLAH 

SULAEMAN UNJUNG, S. Pd. I 

KETUA KOMITE 

AMIRUDDIN, S. Pd. I 

WAKA KURIKULUM 

DARMAWATI, S. Ag 

WAKA HUMAS 

Hj. HAJRAH, S. Pd. I 

KEPALA TATA USAHA 

LEWALDI, S. Pd. I 

UNIT PERPUSTAKAAN 

PATIMA, S. Pd. I 

WAKA 

PRASARANA 

ABD. RAHMAN, S. Pd 

WAKA 

KESISWAAN 

MOH. ABDUH, S. Pd. I 

WALI KELAS X. A 

KAMIRULLAH, S. Pd. 

JABATAN 

WALI KELAS XI. B 

ASMAWATI, S. Pd 

WALI KELAS XI. A 

ISRAWATI, S. Pd 

WALI KELAS X. B 

PAHARUDDIN, S. Pd 

GURU 

SISWA 

MASYARAKAT 

WALI KELAS XII. A 

LISA HIKMAH, S. Pd 

WALI KELAS XII. B 

SUHAEBAH, S. Pd 
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Tabel 6 

Jumlah Pegawai Pondok Pesantren Assalam 

 

 

No. 

 

 

Pegawai Pondok 

 

Jumlah 

 

1 

 

Kepala sekolah 

 

2 

 

2 

 

Tata usaha 

 

4 

 

3 

 

Guru PNS 

 

2 

 

4 

 

Guru honorer 

 

21 

 

5 

 

Pustakawan 

 

1 

 

6 

 

Operator 

 

1 

 

7 

 

Petugas kebersihan 

 

1 

 

8 

 

Security 

 

1 

 

Jumlah 

 

33 

Sumber: Arsip PPAT 

 

 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa PPAT memiliki satu 

kepala sekolah tingkat MTs (Madrasah Tsanawiyah), serta satu kepala sekolah 

tingkat MA (Madrasah Aliya) yang menjabat juga sebagai Pimpinan Pondok 

Pesantren Assalam Timbuseng. Serta seluruh jajarannya dengan tugasnya masing-

masing. 
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Tabel 7 

Data Tempat Asal Santri 

No Tempat Asal Santri Jumlah Santri 

1 Makassar 61 orang 

2 Gowa 44 orang 

3 Selayar 38 orang 

4 Takalar 319 orang 

5 Barru 1 orang 

6 Bulukumba 1 orang 

7 Bone 4 orang 

8 Je’neponto 3 orang 

9 Sinjai 1 orang 

10 Pangkep 1 orang 

11 Bantaeng 2 orang 

12 Pare-pare 1 orang 

13 Maros 1 orang 

14 Pinrang 3 orang 

15 Papua 4 orang 

16 Palu 2 orang 

17 Kalimantan 7 orang 

18 Luwu 5 orang 

19 Malaysia 2 orang 

  Sumber: Arsip PPAT 
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 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pondok Pesantren Assalam 

Timbuseng memiliki santri yang sangat beragam. Santri-santri di Pondok 

Pesantren Assalam tidak hanya berasal dari Takalar di mana pesantren itu 

didirikan, akan tetapi para santri berasal dari berbagai daerah. Para santri bukan 

hanya berasal dari antar kabupaten, tetapi berasal pula dari berbagai Provinsi di 

seluruh Indonesia.  

B. Bentuk Pendidikan Karakter Para Santri di Pondok Pesantren Assalam 

Timbuseng 

 

PPAT memiliki jumlah santri kurang lebih 500 santri apabila digabungkan 

antara santri tingkat Tsanawiyah maupun tingkat Aliyah. Para santri yang 

menempuh pendidikan di PPAT berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam kota 

maupun luar kota. 

Santri yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi tantangan sendiri 

bagi pimpinan maupun para pendidik di pesantren tersebut. Para santri berasal 

dari daerah yang berbeda-beda yang dapat disimpulkan bahwa setiap santri 

membawa budaya yang berbeda-beda pula. Langkah awal yang dilakukan oleh 

para pendidik dalam membangun karakter toleransi di dalam diri santri terhadap 

sesama santri maupun dengan masyarakat adalah dengan memberikan 

pemahaman tentang perbedaan. Oleh karena itu, para pendidik di PPAT berupaya 

untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pembentukan karakter dalam bentuk 

pendidikan baik pendidikan dalam bentuk formal maupun dalam bentuk non-

formal. 
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1. Pendidikan Formal 

Pendidikan formal bersandar pada jalur pendidikan yang terpaut oleh 

aturan atau struktur yang sudah  jelas, memiliki sifat yang formal dan secara resmi 

diakui nasional maupun intenasional, dengan tujuan untuk memberikan manfaat 

bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
5
 Sebagaimana dari hasil wawancara 

dengan Muh. Abduh, seorang guru di pesantren tersebut mengatakan bahwa: 

Dalam membentuk karakter toleransi santri, kami memasukan ke dalam 

beberapa mata pelajara yaitu  seperti mata pelajaran Akidah Akhlak, 

Pendidikan Agama Islam, dan Al-Quran Hadis. Ada juga beberapa  mata 

pelajaran umum yang sekiranya kami anggap bisa menciptakan sikatp 

toleransi yaitu mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan), dan 

mata pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial).
6
 

 Sebuah usaha dalam membentuk karakter santri adalah dengan 

memberikan pemahaman-pemahaman dalam bentuk teori. Hal itu dapat dilihat 

dalam beberapa mata pelajaran yang telah dipaparkan oleh Muh. Abduh 

sebagaimana yang telah tertulis sebelumnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Akidah Akhlak merupakan sarana pendidikan agama islam yang terdapat di 

dalamnya bimbingan kepada para peserta didik agar bisa memahami, 

menghayati dan meyakini kebenaran sehingga dapat membentuk perilaku 

yang baik dan terpuji. Mata pelajaran Akidah Akhlak mempelajari tentang 

adab-adab menjadi seorang tamu, serta cara-cara menghormati orang yang 

lebih tua, menghormati anak-anak dan orang-orang seumuran dengan 

mereka. 

                                                             
5
 Adira Finance. “ Inilah Perbedaan Pendidikan Formal dan Non Formal di Indonesia” 

www.adira.co.id (2 September 2021) 
6
 Moh. Abduh, Guru, “Wawancara”, di Pondok Pesantren Assalam   pada Tanggal 30 

November 2021. 

http://www.adira.co.id/
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b. Pendidikan Agama Islam adalah  mata pelajaran yang berupaya untuk 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, 

bertakwa, berakhlak mulia serta mengamalkan agama Islam yang mana 

bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. 

c. Al-Quran Hadis merupakan dua sumber utama ajaran agama Islam 

sehingga dalam memahaminya adalah suatu keharusan. Mata pelajaran Al-

Qur’an hadis merupakan salah satu unsur dari pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI), beberapa hal yang dibahas dalam mata pelajaran Al-Quran 

Hadis yaitu tentang hidup damai dengan Mujahadatunnafs, H
．

usnuz
．
-z
．
ann 

dan ukhuwah. Salah satu contoh ayat yang digunakan adalah QS. Al-

Hujurat:10  

َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُوْنَ   اِوَّمَا الْمُؤْمِىوُْنَ اخِْوَةٌ فاَصَْلحُِوْا بيَْهَ اخََوَيْكُمْ وَاتَّقوُا اّللّه  ࣖ

Terjemahan:  

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudarah,karna itu 

dimainkanlah anatara kedua suadarahmu (yang berselisih) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”
7
 

Ayat yang dikutip di atas menjelaskan bahwa orang-orang mukmin 

itu bersaudara. Persaudaraan antara sesama mukmin adalah persaudaraan 

yang dilandasi dengan akidah serta keimanan kepada Allah Swt. Dengan 

persaudaran ini juga memunculkan solidaritas dan timbulnya kepedulian 

sosial masyarakat. Pembahasan lain yang juga dibahas dalam mata 

pelajaran ini adalah mengenai indahnnya hidup dengan menjaga toleransi 

                                                             
7
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: 

Sygma Examedia Arkanleema,2009), h. 516 
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dan etika dalam pergaulan. Contoh dalil yang digunakan dalam materi ini 

adalah sebagai berikut: 

                              

                                 

 Terjemhan: 

 “Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada (Al-

Qur’an) dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman 

kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang 

yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu 

(Muhammad), maka katakanlah, “bagiku pekerjaanku dan bagimu 

pekerjanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku 

pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Yunus: 40-41)
8
 

Ayat ini menjelaskan bahwa umat nabi Muhammad SAW. Terbagi 

menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama adalah umat Nabi 

Muhammad SAW. Yang menerima beliau sebagai utusan Tuhan serta 

pembawa wahyu, serta mengimani dan mengambil manfaat dari apa yang 

telah disampaikan Rasulullah SAW. Kelompok kedua yaitu orang-orang 

yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Ayat ini juga memerintahkan 

kepada Nabi Muhammad agar bersikap sabar dan tetap menjalankan 

tugasnya untuk berdakwah dan menjampaikan kabar gembira kepada 

umatnya yang bertakwa. 

d. PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) merupakan mata pelajaran yang 

membahas tentang hukum dan tatanan negara. PKn mempelajari tentang 

bagaimana cara menciptakan kerukunan dilingkungan sekolah, hal ini 

                                                             
8
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: 

Sygma Examedia Arkanleema,2009), h. 213 
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sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu untuk 

memahami isi dan makna  yang tercantum  dalam pancasila dan UUD 

1945. 

e. IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) adalah ilmu yang mempelajari tentang  

sesuatu yang terjadi di masyarakat. Mata pelajaran IPS mempelajari 

bagaimana cara menjadi warga yang baik. Setelah mempelajari IPS 

diharapkan akan memiliki kompetensi yaitu berkomunikasi yang baik dan 

beradaptasi dengan baik. 

Dengan adanya pendidikan formal seperti itu, maka para santri dapat 

memahami secara jelas dan mendalam bagaimana toleransi dalam pandangan 

agama dan negara serta bagaimana cara mengimplementasikan kepada 

masyarakat terkhususnya antar sesama santri serta santri dengan masyarakat di 

sekitar pesantren tersebut. 

2. Pendidikan non-Formal 

Pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang dilakukan di luar 

proses belajar mengajar, diselenggarakan di luar lingkungan pendidikan formal. 

Pendidikan non-formal bertujuan untuk mengembangkan keterampilan serta 

potensi yang dimiliki setiap santri. Pendidikan non-formal mengarah kepada aksi 

santri mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan dari pendidikan-pendidikan 

formal. 

Di luar dari pelajaran-pelajaran sekolah, beberapa cara yang kami lakukan 

dalam membentuk karakter toleransi santri yaitu dengan jalan Baksos 
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(bakti sosial) membantu masyarakat yang sangat membutuhkan, 

membantu orang lain yang terkena musibah.
9
 

  

Pendidikan toleransi seperti ini dilakukan dengan tujuan untuk tidak 

terlibat konflik dengan santri yang lain maupun dengan masyarakat setempat. 

Namun dalam mendidik santi yang notabenenya berasal dari daerah yang berbeda-

beda dan memiliki budaya atau pemahaman yang dibawa dari kampung 

halamannya masing-masing menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik. 

Butuh perencanaan yang baik bagi para pendidik untuk menciptakan sikap 

toleransi terutama dengan kepercayaan lokal dalam masyarakat. Adapun 

perencanaan  yang dilakukan para guru dalam mendidik dan membentuk karakter 

toleransi santri, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang guru dalam 

wawancaranya adalah: 

Ada banyak cara yang dilakukan agar para santri bisa menerima paling 

tidak menghargai kepercayaan lokal di masyarakat, yaitu dengan memberi 

pemahaman kepada santri terhadap kepercayaan lokal masyarakat, 

mengajak santri membangun komunikasi dengan masyarakat, memberikan 

pengetahuan tentang pentingnya menjaga keberagaman.
10

 

 

Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik 

kepada para santri juga dapat pula menciptakan sikap yang baik, baik diantara 

sesama santri maupun dengan masyarakat sekitar. Dalam proses pembinaan santri, 

tentu saja ada tantangan dan hambatan, ada beberapa faktor penghambat yang 

sering dijumpai dalam berbagai situasi yaitu: 

 

 

                                                             
9
 Moh. Abduh, Guru, “Wawancara”, di Pondok Pesantren Assalam  pada Tanggal 30 

November 2021. 
10

 Moh. Abduh,, “Wawancara”, di Pondok Pesantren Assalam  pada Tanggal 30 

November 2021. 
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a) Dukungan Pemerintah 

Dukungan pemerintah merupakan hal yang cukup penting dan dibutuhkan 

selama proses pembinaan dan pembentukan sikap toleransi santri. Namun hal 

tersebut masih terbilang relatif rendah. Bercermin dari kasus-kasus yang sempat 

ramai diperbincangkan di media sosial bahwa pendidik yang melakukan 

peneguran kepada peserta didik justru memperoleh sanksi. Hal ini cukup 

mempengaruhi para pendidik untuk mengambil tindakan pada saat membina 

santri. 

b) Santri 

Santri juga merupakan sala satu hambatan dalam memperoleh kelancaran 

dalam membina santri.  Hambatan yang dimaksud adalah, kurangnya kesadaran 

atas kewajibannya dalam belajar, kesadaran santri masih terbilang cukup rendah 

karena beberapa santri masih mengabaikan kegiatan-kegiatan dakwah yang pada 

dasarnya menjadi hal paling utama.  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam proses pembinaan santri 

tidak luput dari banyaknya tantangan dan hambatan, akan tetapi semua masalah 

dapat terselesaikan jika dihadapi dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

pimpinann pondok dalam wawancaranya adalah bahwa “Hambatan itu sudah pasti 

ada, akan tetapi semuanya bisa diatasi dengan komunikasi yang baik”.
11

 

Melihat fenomena yang terjadi antara santri dengan masyarakat, di mana 

santri sama sekali tidak membatasi dirinya dengan masyarakat yang kepercayaan 

lokalnya masih sangat kental sekali. Peneliti melakukan observasi tidak terstruktur 

                                                             
11

Sulaiman Unjung, Pimpinan Pondok Pesantren Assalam Timbuseng, Wawancara,  

Tanggal  1 Desember 2021. 
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yang mana peneliti mengembangkan hasil pengamatan dari fenomena yang terjadi 

di lapangan. 

Berdasarkan wawancara dari beberapa pihak terkait, dapat disimpulkan 

bahwa kunci dari harmonisnya hubungan antar santri ataupun santri dengan 

masyarakat adalah komunikasi yang baik serta kelapangan dada dalam 

menghadapi berbagai situasi yang sulit. Menjalin kerja sama yang baik juga 

mampu mempererat hubungan santri dengan masyarakat  sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh pihak pondok selama ini. 

 

C. Bentuk Interaksi Santri Pondok Pesantren Assalam Timbuseng dengan 

Masyarakat Sekitar yang Masih Mempraktikan Ritual Kepercayaan Lokal   

 

Setiap santri memiliki kewajiban berlaku baik terhadap sesama santri 

maupun terhadap masyarakat. Seiring dengan terbentuknya PPAT, ada banyak 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh santri dengan masyarakat agar hubungan 

santri dengan masyarakat setempat dapat terjalin dengan baik. Berdasarkan hasil 

observasi awal dari peneliti, peneliti menemukan fakta bahwa santri PPAT sama 

sekali tidak membatasi diri dengan masyarakat yang masih mempraktikan ritual 

kepercayaan lokal. Bahkan para santri senantiasa membantu masyarakat yang 

membutuhkan dan mengikuti kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama 

dengan masyarakat. Adapun kegiatan yang sering dilakukan secara bersama 

antara masyarakat dan santri, yaitu: 

1. Maulid Nabi 

Maulid Nabi Muhammad SAW. Adalah acara tahunan yang dilakukan 1 

kali dalam satu tahun. Maulid Nabi Muhammad SAW. di Pondok selalu dilakukan 
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bersamaan dengan masyarakat setempat. Kegiatan ini dilakukan di masjid yang 

letaknya berada di dalam Pondok. Biasanya, waktu kegiatan ditentukan oleh pihak 

PPAT kemudian diikuti oleh masyarakat setempat. Sebagai bentuk apresiasi oleh 

PPAT terhadap masyarakat yang sukarela berpartisipasi dalam kegiatan, maka 

pihak pondok akan menyediakan hadiah khusus untuk tiga orang pemenang 

dengan predikat dekorasi maulid tercantik.  

2. Bertani  

Petani merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Desa 

Timbuseng. Setiap waktu tanam atau panen padi, masyarakat biasanya datang 

meminta izin kepada pihak pondok untuk mengizinkan beberapa santri  membantu 

masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Jumriani Dg Sompa, beliau 

mengatakan bahwa: 

Punna nikana wattu pannanangngang ia nampa tena ku anrasa tau 

kamma antu mae, nampaia antama ri sikolayya seng a’boya. Kungai tongi 

antamaka anjoeng mae a’boya patanang ka tena ni passusaki 

 

Artinya: 

 

Kalau sudah masuk waktu menanam padi sementara saya belum dapat 

penanam di sekitar sini, barulah saya masuk ke sekolah (PPAT) untuk 

mencari. Saya suka masuk ke sana untuk mencari penanam padi karena 

tidak dipersulit.
12

 

 

 Upah yang diberikan kepada santri biasanya dalam bentuk lembaran uang 

atau pada saat musim panen santri diberi upah berupa hasil panen itu sendiri. 

Santri diberi kebebasan mengelolah hasil kerja mereka sendiri. 
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Jumriani Dg Sompa, Masyarakat Desa Timbuseng, Wawancara, di Desa Timbuseng 

pada Tanggal 15 Februari 2022. 
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3. Menghadiri Undangan Masyarakat 

Undangan yang  dimaksud berupa panggilan secara langsung masyarakat 

kepada para santriwan melalui pimpinan pondok atau pimpinan asrama. 

Undangan ini berupa ajakan untuk ikut berpartisipasi setiap acara tahlilan, 

mengikuti pengajian apabila ada salah seorang masyarakat yang meninggal, 

biasanya dilakukan 7 hari berturut-turut. Pengajian merupakan salah satu budaya 

yang dilakukan secara turun temurun dilingkungan masyarakat di desa 

Timbuseng. Pengajian dilakukan pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat 

pengajian memperingati 1, 2, 3, 7, 10, 20 sampai 100 hari kematian warga yang 

meninggal. Warga biasanya mengirimkankan undangan kepada pihak pondok 

untuk mengirimkan 2, 3 atau lebih santri untuk mengikuti pengajian tersebut. 

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Minasa Dg Sunggu, ia mengatakan 

bahwa: 

Ri wattunna ammoterang Dg Nompo, ana’ Assalamji kusuro kio’ mae 

angngaji, pasna lima ngallona appakaramulai. Jari assala’ angngallea 

allo pangngajiang, turusu ia ngasengji poe ku kio. 

Artinya: 

 

Waktu meninggal Dg Nompo (bapaknya), anak Assalam yang kusuruh 

panggil untuk mengaji, pas hari ke lima mulai. Jadi setiap  kali 

mengadakan pengajian, selalu mereka yang saya panggil.
13

 

 Undangan untuk mengikuti pengajian merupakan undangan yang paling 

sering didapatkan oleh para pembina asrma. Salah satunya dari Minasa Dg 

Sunggu pada saat itu, tepatnya bulan Agustus 2017. Beliau meminta secara 

langsung kepada Fajar Dg Nai yang pada saat itu bertugas sebagai pembina 

asrama untuk mengizinkan beberapa santri ikut serta dalam pengajian hari ke 5 

                                                             
13

Minasa Dg Sunggu, Masyarakat Desa Timbuseng, Wawancara, di Desa Timbuseng 

pada Tanggal 16 Februari 2022. 
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setelah meninggalnya Dg Nompo. Lebih lanjut Minasa Dg Sunggu mengatakan 

bahwa “Kurang lebih 5 orang anak Assalam yang datang. Sudah lama jadi saya 

sedikit lupa”. 

  Ada pula kegiatan sosial lainnya yaitu  tari-tarian, kelompok tari-tarian 

yang berasal dari salah satu organisasi di PPAT seringkali mendapat undangan 

dari masyarakat yang akan melakukan resepsi pernikahan atau acara-acara penting 

lainnya.
14

 Dengan demikian, dapat dilihat bahwa hubungan santri dengan 

masyarakat terbilang cukup harmonis. Para santri yang selalu siap siaga apabila 

masyarakat membutuhkan bantuan dan masyarakat yang dengan senang hati 

membagikan hasil tani mereka kepada para santri sehingga dapat disimpulkan 

bahwa santri dan masyarakat memiliki hubungan sosial yang baik terlepas dari 

perbedaan keyakinan yang keduanya miliki. 

 

D. Bentuk Peran Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Assalam dalam 

Menyamaikan Nilai-Nilai Toleransi di Kalangan Para Santri terhadap 

Kepercayaan Lokal Masyarakat di Sekitar Pesantren 

 

Sebagai pelaksana pendidikan sekolah mempunyai dua fungsi, yaitu 

sebagai partner masyarakat dan juga sebagai penghasil tenaga kerja. Fungsi 

sekolah sebagai partner masyarakat ini mempengaruhi corak interaksi para santri 

terhadap lingkungan masyarakat. Pendidikan yang diberikan kepada santri 

memiliki peran yang sangat besar, baik kepada lingkungan masyarakat, agama, 

bangsa, bahkan terhadap dirinya sendiri. 

                                                             
14

Sulaiman Unjung, Pimpinan Pondok Pesantren Assalam Timbuseng, Wawancara,  di 

Pondok Pesantren Assalam Timbuseng padaTanggal  1 Desember 2021.  
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Kehidupan bersosialisasi tentu sangat umum terjadi yang namanya 

konflik, begitu pula yang kerap terjadi terhadap santri-santri PPAT. Ini termasuk 

tantangan bagi para pembina dalam membentuk karakter para santri,  konflik-

konflik yang terjadi umumnya karena perbedaan bahasa, seperti dari hasil 

wawancara dengan salah seorang alumni PPAT, yang mana bertugas sebagai 

ketua asrama: 

Konflik pasti ada, namanya orang punya pemikiran yang berbeda-beda, 

namun sejauh ini Alhamdulillah belum ada konflik besar yang sampai 

mengakibatkan skors atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Konflik yang 

sering terjadi biasanya karena perbedaan bahasa, kami yang dari selayar 

kadang menganggap kata-kata itu sopan, tapi ternyata memiliki makna 

yang kasar di sini.
15

 

Meskipun masalah-masalah yang terjadi di antara para santri sering 

muncul, akan tetapi tentu saja dapat diatasi dengan baik oleh para pembina dengan 

menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan, seperti menjadikan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa komunikasi selama dalam lingkungan sekolah. 

Berdasarkan dari hasil pengamatan, pendidikan karakter toleransi santri 

bisa dibilang cukup mebuahkan hasil. Para santri sama sekali tidak membangun 

benteng yang tinggi terhadap dunia luar, mereka memiliki interaksi yang cukup 

baik terhadap lingkungan masyaraka sekitar. Seperti dari hasil wawancara dengan 

salah satu alumni PPAT yaitu: 

Kami tahu kalo di desa ini tradisinya masih sangat kental sekali, meskipun 

begitu kami tetap mau bersilaturahmi dengan masyarakat. Jika ada 

kegiatan yang melibatkan santri dan masyarakat, kami bisa ikut serta 
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Munir, Alumni Pondok Pesantren Assalam Timbuseng, Wawancara, Tanggal 6 Januari 
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selama mendapatkan izin dari Pembina Pondok. Lagipula dengan begitu 

dapat mengeratkan tali persaudaraan.
16

 

Salah satu bentuk tradisi yang masih sering dilakukan oleh masyarakat di 

Desa Timbuseng adalah tradisi Bungung Timbuseng (sumur Timbuseng). 

Bungung Timbuseng merupakan sumur yang dikeramatkan oleh masyarakat 

setempat.  

 

Gambar Bungung Timbuseng bagian depan (Sumber: Peneliti) 

 

Gambar Bungung Timbuseng dari samping (Sumber: Peneliti) 
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Yudistira, Alumni Santri Pondok Pesantren Assalam Timbuseng, Wawancara, Tanggal 

6 Januari 2022. 
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Masyarakat percaya bahwa terdapat roh atau makhluk halus yang 

mendiami Bungung Timbuseng, makhluk halus itu disebut oleh masyarakat 

dengan patanna pa’rasangang (pemilik wilayah), sehingga setiap kali masyarakat 

melakukan sebuah acara-acara besar seperti pernikahan dan khitanan, masyarakat 

akan datang ke sumur tersebut dengan membawa beberapa persembahan dengan 

tujuan agar segala rangkaian acara tersebut berjalan dengan baik. 

Letak Bungung Timbuseng berada di depan PPAT, tepatnya 

berseberangan jalan dengan pondok. Jadi, setiap kali masyarakat sedang 

melakukan serangkaian ritual di Bungung Timbuseng, para santri seringkali 

menyaksikan kegiatan tersebut. Namun para santri senantiasa diberikan 

pemahaman bahwa setiap daerah itu beragam,  termasuk tradisi-tradisi yang 

dilakukan oleh masyarakat di Desa Timbuseng. Pendidikan toleransi  dibutuhkan 

agar tidak terjadi benturan dengan masyarakat. Sebagaimana dari hasil wawancara 

dengan Sulaiman Unjung, S. Pd. I. Beliau mengatakan bahwa: 

Memang di masyarakat masih banyak kepercayaan-kepercayaan mistik. 

Kami berusaha memberikan pemahaman dengan baik kepada masyarakat 

mengenai keyakinan-keyakinan seperti itu, tetapi apa yang sudah tertanam 

sejak lama di dalam masyarakat tidak bisa langsung berubah begitu saja.
17

  

Lebih lanjut Sulaiman Dg Ngunjung, S. Pd. I. mengungkapkan bahwa 

memberikan pemahaman kepada santri mengenai perbedaan keyakinan, serta 

memberikan pendidikan toleransi yang baik juga merupakan tanggungjawab yang 

harus beliau selesaikan. 
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Sulaiman Unjung, Pimpinan Pondok Pesantren Assalam Timbuseng,  Wawancara, di 

Pondok Pesantren Assalam pada Tanggal 1 Desember 2021. 
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Berdasarkan pembahasan pada poin-poin sebelumnya, santri dan 

masyarakat sering kali terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara 

bersama-sama, sehingga keduanya memiliki komunikasi yang baik. Bahkan dalam 

acara-acara resmi pun masyarakat senantiasa melibatkan para santri, sebagaimana 

pada hasil wawancara dengan salah satu santri yaitu: 

Beberapa teman kan ikut organisasi sanggar seni, jadi mereka sering 

keluar untuk menghadiri undangan dari masyarakat, biasanya diundang 

untuk penjemputan tamu jika ada acara pernikahan. Ada juga biasa 

masyarakat bergotong royong membersihkan jalan, kami biasanya ikut 

membantu membersihkan di area yang tidak jauh dari Assalam.
18

 

Berdasarkan penuturan di atas dapat dilihat bahwa santri tidak membatasi 

dirinya untuk berbaur dengan masyarakat, begitupun para Pembina PPAT tidak 

melakukan pelarangan kepada para santri selama apa yang dilakukan adalah hal 

yang positif.  

                                                             
18

Lilis Suryani, Santri Pondok Pesantren Assalam Timbuseng, Wawancara, di Pondok 

Pesantren Assalam   pada Tanggal 8 Januari 2022. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka sebagai akhir 

dari pembahasan peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Bentuk pendidikan karakter untuk para santri di Pondok Pesantren 

Assalam Timbuseng dilakukan dalam dua bentuk yakni dalam bentuk pendidikan 

formal dan dalam bentuk pendidikan non-formal. Adapun pendidikan karakter 

dalam bentuk formal yang diterapakan oleh para pendidik di PPAT  adalah 

dengan memberikan pelajaran Akidah Akhlak, Al-Quran Hadis, PKn dan IPS. 

Kemudian pendidikan non-formal yang senantiasa dilakukan dan diterapkan oleh 

pihak Pondok kepada para santri adalah dengan melakukan Baksos (Bakti Sosial) 

yakni membantu masyarakat yang membutuhkan dengan cara apabila santri 

mendapatkan undangan maka atas izin dari pihak pondok, santri senantiasa 

meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan dari masyarakat. 

Bentuk interaksi santri PPAT dengan masyarakat sekitar yang masih 

mempraktikkan ritual kepercayaan lokal adalah dengan banyak melakukan 

kegiatan-kegiatan yang melibatkan santri dengan masyarakat agar hubungan 

santri dengan masyarakat setempat dapat terjalin dengan baik, misalnya 

menghadiri undangan dari masyarakat baik undangan pengajian ataupun menjadi 

penyambut tamu saat ada acara-acara tertentu, melakukan maulid Nabi 

Muhammad saw. Bersama dengan masyarakat dan membantu masyarakat 
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bertani. Hal itu dilakukan agar dapat  menciptakan hubungan yang harmonis 

dengan masyarakat. 

Bentuk peran pendidikan karakter di PPAT dalam menyamaikan nilai-nilai 

toleransi di kalangan para santri terhadap kepercayaan lokal masyarakat di sekitar 

pesantren adalah santri tidak menarik diri dan membatasi diri berinteraksi dengan 

masyarakat. Memberikan pemahaman yang baik kepada santri bahwa setiap 

daerah punya pemahaman yang berbeda-beda serta memberikan pendidikan yang 

baik menjadikan santri tidak ragu berbaur dengan masyarakat. 

 

B. Implikasi 

Dari hasil penelitian ini maka adapun saran-saran yang ingin penulis 

sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait adalah: 

1. Bagi subyek yang menjadi fokus penelitian di mana terdapat Pimpinan 

Pondok, para guru maupun para santri didalamnya. Selama proses 

penelitian, peneliti menyadari bahwa masih banyak yang perlu dibenahi. 

Dari segi komunikasi baik sesama santri maupun antara santri dengan 

masyarakat masih terbilang cukup rendah. Dalam kalangan santri masih 

banyak yang namanya kelompok-kelompok atau sering disebut geng, hal 

itu dapat menjadi salah satu penghambat harmonisnya hubungan antar 

sesama santri karena secara tidak langsung bisa menimbulkan space 

diantara para santri dan beresiko menciptakan peran dingin akibat 

persaingan antar kelompok.  Dalam hal ini pihak pondok harus lebih 
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memperhatikan  dan membimbing para santri, serta lebih mendekatkan 

diri kepada santri agar para santri tidak merasa segan berkelu kesah. 

2. Bagi sekolah, dibutuhkan banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan 

santri dengan masyarakat agar toleransi yang sudah cukup baik ini dapat 

lebih ditingkatkan lagi. Dengan banyaknya kegiatan bersama masyarakat 

juga dapat menciptakan komunikasi serta hubungan yang harmonis di 

antara keduanya. 

3. Bagi Dinas Pendidikan, yang bertugas mengawasi dan mengontrol 

jalannya pendidikan perlu memantahu secara berkala tentang isu 

toleransi. Isu-isu toleransi dan intoleransi yang terjadi di masyarakat 

khususnya didunia pendidikan menjadi perbincangan hangat untuk saat 

ini. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan perlu melakukan edukasi tentang 

toleransi baik di dunia pendidikan maupun di kalangan masyarakat. 
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Gambar 1. Bagian depan Pondok Pesantren Assalam (Sumber: Peneliti) 

 

 

Gambar 2. Keadaan lingkungan Pondok Pesantren Assalam (Sumber: Peneliti) 
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Gambar 3 

 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Pimpinan Pondok, Sulaiman Unjung, S. Pd. I 

 

Gambar 5. Wawancara dengan Muh. Abduh, S. Pd. I 



78 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Siti Nur Auliya Saputri 
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Gambar 7. Wawancara dengan Lilis Suryani  GambarWawancara Online dengan  

       Yudistira, Alumni PPAT 
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