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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
Ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
Zai 
 

Z 
 

Zet 
 س 

 
Sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
Syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
„ain 
 

„ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 
 

G 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 
 

K 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 
 

L 
 

El 
 م 

 
Mim 
 

M 
 

Em 
 ن 

 
Nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
Wau 
 

W 
 

We 
 هـ 

 
Ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
Hamzah 
 

‟ 
 

Apostrof 
 ى 

 
Ya 
 

Y 
 

Ye 
 

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

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

(‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
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tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

Contoh: 

 qi>la : قِيْلََ 

 yamu>tu : يَمُوْتَُ

Nama Huruf Latin Nama 
Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i  َْـى 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’  َ ... ى | ...َ  ا  

d}ammah dan wau ْو ـ 

ā 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i>  i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ـى
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4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fahta, kasra, dan dammahh, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. Walau ada yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang K 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

tamarbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

degan sebuah tanda tasydid ( ). 

Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonang ganda) yang diberi anda syddah. Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuh 

kata dan didahului ileh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan huruf maddah ( i ). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif 

lam ma’arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar(-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun , bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qura’an), sunnah, khusus, dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafal al-jalalah 

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

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah adapun ta martabutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditansliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab mengenal huruf capital (Alif caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

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

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

pada awal kalimat, maka huruf (AL-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan(CK, DP, CDK, dan DR). 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt    : subhanahu wa ta’ala 

saw.   : sallallahu „alaihi wa sallam 

QS…/…:6  : QS Ali imran/3:104 atau QS Al Ahzab/33:21 

as.   : ‟alaihi al-salam 

h.   : halaman  

cet.    : cetakan 
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ABSTRAK 

 

Nama    : RADIN AYU HARTINA 

Nim         : 30400115102 

Judul  Skripsi            : Perilaku Keagamaan Alumni Pondok Pesantren 

As’adiyah Dapoko di Desa Ulugalung Kecamatan 

Eremerasa Kabupaten Bantaeng 

 

Pokok masalah dengan pernyataan penelitian ini ada 3 yaitu, (1) 

Bagaimana perilaku keagamaan alumni pondok pesantren As‟Adiyah Dapoko di 

Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng? (2) Bagaimana 

interaksi sosial alumni pondok pesantren As‟adiyah Dapoko di Desa Uligalung 

Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng? (3) Bagaimana Fakto-faktor yang 

mempengaruhi perilaku keagamaan alumni pondok pesantren As‟adiyah Dapoko 

di Desa ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng?. Adapun tujuan 

penelitian yaitu (1) Untuk mengetahui perilaku keagamaan alumni pondok 

pesantren As‟adiyah  Dapoko, (2) Untuk mengetahui interaksi sosial alumni 

pondok pesantren As‟adiyah Dapoko. (3) Untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi perilaku keagamaan alumni pondok pesantren As‟adiyah Dapoko. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah sosiologis, fenomenologis, dan teologi. Teknik pengumpulan 

data yang digunakani dalam studi lapangan yaitu: observasi, waancara dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga 

tahapan yaitu: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa, Perilaku Keagamaan yang dilakukan 

Alumni pondok pesantren As‟adiyah dapoko di Desa Ulugalung Kecamatan 

Eremerasa Kabupaten Bantaeng, yaitu membaca Al-Qur‟an, Puasa sunnah 

maupun ibadah lain yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. Interaksi sosial 

alumni pondok pesantren yaitu, dalam bentuk kerja sama hubungan alumni 

dengank masyarakat menciptakan rasa tolong menolong dan gotong royong. Dan 

dalam bentuk akomodasi alumni menjalin hubungan yang baik antar sesama 

alumni dan masyrakat, mereka berikteraksi dengan baik., walaupun masih ada 

yang kurang baik dalam mnerapkan perilaku keagamaan. Faktor-faktor yang 

mempengaeuhi perilaku keagamaan alumni pesantren baik dari segi positif 

maupun negatif yaitu, faktor internal yaitu keluarga, dalam keluarga orang tua 

berperan penting dalam memberikan nasihat kepada anaknya untuk menjalankan 

perintah Allah. Faktor Eksternal yaitu (1) Lingkungan sekitar menjadi pemicu 

naik turunnya perilau keagamaan seseorang yang pengaruhnya sangat besar, jika 

dalam lingkungan baik maka penerapan beragamanya juga baik. (2) Teman 

Sepergaulan, bagi alumni pesantren teman bisa menjadi pengaruh besar dalam 

menerapkan perilaku keagamaan seperti ibadah shalat. (3) Media Sosial, alumni 

pondok pesantren banyak yang tidak mampu mengontrol diri dalam 

memanfaatkan media sosial sehingga lalai akaxn kewajibannya dalam 

menjalankan ibdah kepada Allah. 
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  Implikasi penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini yaitu: Perilaku keagamaan alumni pondok pesantren As‟adiyah Dapoko 

kedepannya supaya bisa lebih meningkatkan keagamaannya dan 

mengamalkannya dengan baik serta selalu mengingat bahwa kuasa Allah Swt itu 

ada.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesantren dapat diartikan sebagai lembaga yang termasuk dalam ranah 

pendidikan yang dilandaskan Islam dan ceramah yang pokok, mendasarkan luas 

penyiarannya. Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam dan 

melahirkan pendidikan yang berkarakter Islam, da‟i, ulama serta kiai sebagai 

pokok dasar yang menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam di Indonesia. Budaya 

yang bercorakkan Islam di Indonesia menjadi kental dengan nuansa kebiasaan 

pesantren. 

Pesantren merupakan lembaga intitusi pendidikan yang berada di bawah 

pimpinan seorang atau beberapa kiai dan dibantu oleh sejumlah santri senior serta 

beberapa anggota keluarganya. Pesantren menjadi bagian yang sangat penting 

bagi kehidupan kiai sebab ia merupakan empat bagi sang kiai untuk 

mengenmbangkan dan melestarikan ajaran ke-Islaman yang mendalam serta 

tradisi pesantren itu sendiri dalam pengaruhnya di masyarakat. 

Pada kenyataannya pondok pesantren dengan fungsinya sebagai lembaga 

pendidikan Islam juga berfungsi sebagai tempat penyiaran agama Islam dimana 

para santri di didik untuk bisa hidup dalam suasana yang bernuansa agamis, maka 

dari itu pondok pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan 

masyarakat di sekitarnya dan menjadi rujukan moral/perilaku bagi masyarakat 

umum. 
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Menurut Malik M. Thaha Tuanaya, pesantren adalah suatu sarana dan 

termasuk lembaga yang bagian pendidikannya yang berkarakter religi Islam 

didirikan setara dengan penyebaran agama Islam yang berkembang di Nusantara. 

Pada awalnya lembaga pesantren berbentuk pengajian yang dilakukan dengan 

santri yang pembelajarannya di dalam rumah guru atau kiai setelah berkembang 

penyebarannya menjadi lembaga pendidikan pesantren.
1
 

Sejumlah penyesuaian dan adaptasi juga eksperimentasi terus dilakukan, 

maka dalam dimensi waktu: zaman belanda, zaman kemerdekaan, zaman orde 

baru, sampai zaman reformasi ini, dengan seiring berjalannya waktu, pesantren 

semakin berkembang dengan demikian rupa. Sebagian jenis pesantren tetap 

mempertahankan bentuk pesantren yang tradisional dan belum dimasuki oleh 

teknologi yang modern yaitu disebut dengan pesantren salafi, dan sebagian 

pesantren sudah mengalami pembaruan dengan menyatukan pelajarn yang bari 

dan menjalankan sistem pembelajaran yang teknologi modern yang seperti 

pelajaran pada umumnya di sekolah-sekolah yang umum, pesantren tersebut 

disebut pesantren yang khalafi. 

Melalui pendidikan pesantren pendidik berusaha membekali para anak 

didiknya untuk menjadi seorang yang berguna dan dapat mengaplikasikan 

pegetahuannya dalam lingkungan masyarakat atau seorang subjek dalam 

menumbuhkan kemampuan dirinya yang cerdas, mampu membuat karya baru dan 

ahli di bidangnya masing-masing.
2
 

                                                             
1
A. Malik M. Thaha Tuanaya, dkk., Modernisasi Pesantren, (Jakarta: Balai Penelitian 

dan Pengembangan Agama, 2007). H. 43 
2
Suthon Masyhud dkk, Manajemen Berbasis Pesantren. (Jakarta: Diva Pustaka Jakarta, 

2005). H, 73 
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Pesantren diiharapkan bahwa dalam pendidikan pesantren memberikan 

bimbingan dan pengajaran yang baik bagi para santri supaya menjadi seorang 

yang kreatif dan mampu menampilkan dirinya yang religius yang taat akan 

ajaran agama Allah SWT supaya menjadi orang yang begruna dan bisa jadi 

contoh yang baik di daerah masyarakatnya setelah ia lulus dari pesantren 

tersebut. 

Jadi, tujuan dari pendidikan pesantren itu dapat membentuk manusia 

yang berkarakter Islami dan punya kesadaran diri bahwa pandangan Islam itu 

pandangannya menyeluruh. Lain dari itu anak didik keluaran pesantren ini 

dipercaya punya kemampuan yang besar untuk mengadakan responsi terhadap 

rintangan dan tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang ada. 

Tidak sedikit keluaran pesantren mengeluarkan sisa yang pandai ahli 

agama, dan mampu menyebarkan penceramah agama Islam. Akan tetapi tidak 

sedikit juga keluaran pesantren yang memiliki perbuatan yang tidak sejalan 

dengan ajaran pesantren yang diajarkan untuk berbuat berdasarkan ajaran islam 

namun setelah keluar dari pesantren, lain dari yang diharapkan. 

Ketika berada di lingkungan pesantren, santri lebih rajin untuk 

melakukan ibadah sesuai dengan syaria‟at Islam seta tingkat kerajinan ibadahnya 

lebih baik dan taat. Santri yang berada dalam linkungan pesantren lebih 

ditekankan untuk lebih mandiri dan memperbaiki perilaku yang buruk menjadi 

perilaku yang baik dan taat akan perintah Allah. Namun, ketika berada di luar 

lingkungan pesantren tentu alumni peantren akan lebih bebas untuk melakukan 

sesuat yang di kehendaki dirinya termasuk dalam hal ibadah kepada Allah Swt. 
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Keberadaan pesantren di Indonesia berpengaruh besar terhadap 

masyarakat disekitarnya. Dalam hal pendidikan agama, pengaruh tidak perlu 

dipertanyakan lagi, hal ini disebabkan dari sejak awal berdirinya pesantren 

disiapkan untuk mendidik dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada 

masyarakat melalui pengajian, baik dengan sistem tradisional maupun modern.
3
 

Keberadaan pesantren maupun para santrinya sangat diharapkan di 

lingkungan sosial masyarakat. Akan tetapi lingkungan masyarakat dapat 

memberikan dampak positif maupun negatif bagi alumni pesantren di lingkungan 

tersebut. Seperti halnya perilaku sosial keagamaan yang dialami oleh para alumni 

pesantren yang tinggal di perkotaan. Sementara itu, lingkungan dalam pesantren 

terdapat kultur sosial dan pola kehidupan yang tertanam dalam setiap individu 

santri dalam menjalani kesehariannya. Pola kehidupan yang tercipta yaitu 

kehidupajn santri pondok pesantren yang bersifat komunalistik, dimana tata 

pergaulan diantara para santri tidak tersekat oleh tradisi kehidupan yang 

individualistik. Kehidupan komunalistik di pesantren yang tampak dalam 

kebiasaan makan dan minum bersama, tidur dan belajar bersama merupakan 

tindakan yang membentuk ikatan-ikatan sosial dimana pengaruh terhadap masing-

masing individu sangat kuat.
4
 Hal tersebut yang dapat menyatukan para santri 

yang berlatar belakang suku, ras, dan perbedaan lainnya dapat bersatu dan berbaur 

dalam menjalani hidup, saling menyemangati dalam belajar, menolong satu sama 

lain, hingga terjalin erat hubungan kekeluargaan antara santri satu dengan lainnya. 

                                                             
3
Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 1997), h. 90 
4
Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Kontribusi Fiqih Sosial Kiai 

Sahal Mahfuddin dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 

hlm.264 
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Al-Qur‟an sebagai pedoman hidup menjelaskan tentang kewajiban 

manusia dengan amat gamblang, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam 

firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 13-14:  

                        

                         

                        

Terjemahnya: 

13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. 

Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-

sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang 

besar. 

14. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan 

melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke 

dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 

menghinakan.
5
 

 

Firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 104 : 

                            

           

 

                                                             
5
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Pustaka Agung Harapan, 

Surabaya 2002, hlm. 93 
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Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
6
 

 

Tafsir Al-Jalalain, menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan „Kebajikan‟ adalah agama Islam, karena membimbing kita 

menuju jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam agar menjadi sebaik-baik 

umat sehingga menjadi umat yang beruntung.
7
 

Oleh karena itu dalam proses pembelajarannya, siswa alumni harus 

mendapatkan pembinaan yang baik agar kecerdasan emosiaonal dan spiritualnya 

dapat berkembang optimal. Salah satu aspek dalam diri yang harus dikembangkan 

dalam proses pendidikan adalah aspek afeksi (sikap, perilaku, dan kepribadian). 

Selama ini yang relatif banyak berkembang dan menjadi perhatian utama adalah 

perkembangan aspek kognisi dan psikomotorik. Dalam upaya mengembangkan 

kemampuan pada aspek afeksi, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

adalah terbentuknya kepribadian yang baik pada siswa yang beragama islam. 

Secara khusus alumni dapat mengikuti pembinaan keagamaan yang lebih insentif 

pada tutorial pendidikan agama Islam. 

Siswa alumni pondok pesantren ditengarahi memiliki perilaku yang baik 

dan tidak melewati norma-norma yang dalam masyarakat dengan berpedoman 

kepada ilmu agama yang telah dipelajarinya semasa bersekolah di ponsok 

pesantren. Namun dengan semakin berkembangnya waktu, perilaku ini semakin 

                                                             
6
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:CV.Karya Insan 

Indonesia, 2004), h. 64x 
7
Tafsir Al-Jalalain, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jalaluddin: 2007), h.58 
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memudar dengan banyaknya ditemukan alumni pondok pesantren yang justru 

tidak menunjukkan contoh yang baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
8
 

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahzab ayat 21: 

                             

       

Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
9
 

 

Berdasarkan ayat tersebut maka, hendaknya memberikan teladan-teladan 

yang baik dari segi ucapan, tingkah laku, dan perbuatan serta ketaatan dalam 

melakukan ibadah. Karena tidak diragukan lagi bahwa ibadah keseluruhannya 

dapat melahirkan rasa syukur dan merasakan adanya keagungan tuhan, sehingga 

terciptalah manusia lurus dan berimbang antara dunia dan akhirat, tanpa 

memberikan teladan yang baik terhadap remaja maka perilaku anak juga buruk 

dan nasihat tidak akan membekas. 

Hal ini sejalan dengan konsep Islam bahwa manusia sejak lahir dibekali 

dengan potensi-potensi yang baik berupa fitrah, sebagaimana Hadits berikut: 

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah 

yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. 

 

                                                             
8
Muhammad Marsuki dan Happy Susanto, Perubahan Perilaku Santri, (Ponorogo: 

2016) 
9
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV.Karya Insan 

Indonesia, 2004), h. 421 
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Perilaku keagamaan dan pemahaman etika Islam dalam pergaulan 

memerlukan perilaku ekstra hati-hati. Hal itu disebabkan penghayatan dan 

pengalamannya bersifat individual. Artinya, apa yang dipahami dan dihayati 

seseorang tentang kebenaran, sangat bexrgantung pada latar belakang dan 

kepribadiaannya. Oleh karena itu, perilaku keagamaan dan pemahaman etika 

Islam akan sangat berkaitan dengan kepekaan emosional seseorang yang 

dipengaruhi berbagai faktor. 

Keadaan jiwa pemuda/pemudi didalam masyarakat, perlu diperhatikan 

dalam membawa mereka kepada penghayatan agama, yang akan menjadi bekal 

hidup yang abadi bagi mereka, tidak cukup dengan memikirkan cara dan metode 

pendidikan agama saja, tapi jauh lebih penting dari itu adalah pemahaman dan 

pengertian yang mendalam terhadap mereka secara perorangan, disamping secara 

umum.
10

 

Alumni yang menjadikan dirinya tidak stabil akan mempengaruhi 

keyakinan pada ajaran agama dan tingkah laku keberagamaannya. Hal ini 

disebabkan karena antara pengalaman terhadap ajaran agamanya, baik alumni 

yang indekost (alumni yang bertempat tinggal di kost) maupun alumni yang 

tinggal dengan orang tuanya, terlebih keyakinan agama mereka merupakan hasil 

intraksi antara dirinya dengan kenyataan lingkungan. 

Pemahaman tersebut tidak terlepas dari latar belakang kehidupan 

beragama keluarga mereka, karena keluarga merupakan titik awal mereka untuk 

menginjak kehidupan yang lebih luas. Seperti indidvidu lainnya, mereka hidup 

                                                             
10

Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm 128 
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dengan segala keadaan, waktu, atau kesempatan, ini berlaku untuk masing-masing 

kegiatan yang dilakukan untuk keseluruhan kehidupannya. Maka tak jarang apa-

apa yang diapahaminya benar, atau memang benar yang didapatkannya dari 

lingkungan, tiba-tiba berubah keadaan, kesempatan yang dihadapinya dalam 

hidup berupa berbagai pilihan dan terjadi lewat prosesnya memilih yang tak 

kunjung berhenti serta ajaran agama yang didalamnya terdapat perintah dan 

larangan. 

Berdasarkan pengamatan sementara dapat diketahui bahwa alumni 

pondok pesantren yang memiliki kategori cukup baik dalam perilaku 

keagamaannya, sedangkan sisanya masuk dalam kategori sedang dan buruk. 

Fenomena banyaknya siswa alumni pondok pesantren As‟adiyah Dapoko yang 

masih adanya yang  belum memperlihatkan bagaimana perilaku keagamaan yang 

baik sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian Perilaku Keagamaan Alumni 

Pondok Pesantren As‟adiyah Dapoko di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa 

Kabupaten Bantaeng. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian 

ini adalah Perilaku Keagamaan dalam Alumni Pondok Pesantren As‟adiyah 

Dapoko Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul di atas, dapat 

mendeskripsikan beberapa poin diantaranya: 

a. Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagamaan yaitu suatu pola keyakinan yang ditunjukkan 

seseorang pada kemampuan, perbuatan serta kebiasaan seseorang baik jasmani, 

rohani, emosional, dan sosial. Pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari- 

hari akan terwujud dengan baik dan berkesinambungan apabila nilai-nilai agama 

testruktur dan terpelihara dalam kehidupan pribadi masyarakat yang berawal dari 

keluarga. Karena itu, prngaturan dan kesinambungan dalam kehidupan di tuntut 

oleh ajaran Islam. 

b. Interaksi Sosial 

Interaksi Sosial yaitu hubungan timbal balik antara suatu individu dengan 

individu lainnya, dimana perilaku atau tindakan seseorang akan mempengaruhi, 

mengubah, atau memperbaiki perilaku atau tindakan individu maupun sebaliknya. 

c. Alumni Pondok Pesantren 

Alumni yang dimaksud yaitu aumni podok pesantren As‟adiyah Dapoko 

dari tahun 2013-2018 yang berada di wilayah Desa Ulugalung Kecamatan 

Eremerasa Kabupaten Bantaeng. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perilaku keagamaan Alumni Pondok Pesantren As‟adiyah Dapoko 

Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng? 
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2. Bagaimana  Interaksi Alumni Pesantren As‟adiyah Dapoko dengan Mayarakat 

di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku keagamaan alumni pondok 

pesantren As‟adiyah Dapoko Kecamatan Eremersa Kabupaten Bantaeng? 

D. Kajian Pustaka 

1. Peneliti Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian ini, selain menggunakan teori-teori yang 

relavan. Peneliti juga menggunakan kajian-kajian tentang penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdaulu. Penelitian terdahulu 

ini akan membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan 

secara lebih rinci. Oleh karena itu, selanjutnya akan dikemukakan beberapa 

penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang relavan dengan 

penelitian ini diantaranya adalah hasil penelitian yang terdapat pada skripsi yang 

disusun oleh : 

Pertama, Nenden Herawaty Sulaiman dengan judul : “Perilaku 

Keagamaan Santri Pondok Pesantren Karya Pembangunan” (Studi kasus 

Manado). Dalam skripsinya memberikan sebuah kesimpulan seabagai jawaban 

atas permasalahan yang diangkat yaitu antara lain.
11

 ada tiga pola sikap pesantren 

menghadapi arus modernisme. 

Kedua, Merliana Puji Rahayu dengan judul : “Keberagaman Mahasiswa 

Alumni Pondok Pesantren” Studi atas Konversi dan Apostasi Agama Mahasiswa 

Alumni Gontor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Gorduka). Dalam Skripsinya: 

                                                             
11

 Nenden Herawaty Sulaiman Perilaku Keagamaan Santri Pondok Pesantren (Manado: 

2017), vol. 12 
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Perubahan keberagamaan yang terjadi pada mahasiswa Gorduka terjadi pada dua 

sisi perubahan yaitu konversi agama dan apostasi agama.
12

 Tahap atau proses jiwa 

terjadinya konversiagama dan apostasi agama memiliki kesamaan dan secara 

keseluruhan apa yang dirasakan oleh para mahasiswa Gorduka merupakan 

perubahan keberagamaan yang bertahap. Adapun masa perubahan baik konversi 

agama maupun apostasi agama yang dialami oleh mahasiswa Gorduka yang masih 

berada dalam masa usia remaja, pada dasarnya tidak berlaku secara tetap, akan 

tetapi akan mengalami perubahan pada fase kemantapan dalam beribadah. 

Kemantapan dalam beribadah seperti yang diungkapkan oleh para ahli psikologi 

agama yaitu terjadi pada usia akhir remaja, yaitu 24 tahun. Sehingga masih 

adanya kemungkinan perubahan kemantapan dalam beragama yang akan terjadi 

pada mahasiswa Gorduka. 

Ketiga, Fifiana Dewi dengan judul: “Perilaku Sosial dan Keagamaan 

Masyarakat pada Pelaksanaan Addewwatangnge Da Putta Sereng” (Studi Kasus 

pada Masyarakat Desa Ujung Kabupaten Bone). Dalam skripsinya: Persepsi 

masyarakat Desa Ujung terhadap Addewwatangnge Da Putta Sereng sangat 

beragam. Secara umum, terdiri atas dua golongan, yakni masyarakat yang 

menerima dan menolak Addewwatangnge Da PuttaSereng.  Masyarakat Desa 

Ujung yang menerima berpandangan bahwa Da Putta Sereng memiliki peran 

penting dalam kehidupan masyarakat khususnya Desa Ujung. Sosok Da Putta 

Sereng dianggap sebagai penyelamat, manusia suci yang dapat pula 

mendatangkan malapetaka, sedangkan sebagian menolak karena adanya realisasi 
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Meliana Puji Rahayu Keberagaman Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren 

(Yogyakarta : 2018), h. 94 
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syari‟at Islam serta pemahaman tentang nilai-nilai ajaran agama yang dipegang 

teguh.
13

 

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, terlihat bahwa penelitian-

penelitian tersebut berfokus pada Arus Modernisasi dan Keberagaman pondok 

pesantren, sedangkan penelitian skripsi ini lebih memfokuskan Perilaku 

Keagamaan Alumni Pondok Pesantren As‟adiyah Dapoko Desa Ulugalung 

Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perilaku keagamaan alumni pondok pesantren As‟adiyah 

Dapoko Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. 

2. Untuk mengetahui interaksi alumni pondok pesantren As‟adiyah Dapoko 

dengan Masyarakat di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten 

Bantaeng. 

3. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan alumni 

pondok pesantren As‟adiyah Dapoko Kecamatan Eremerasa Kabupaten 

Bantaeng. 

b. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

a) Kegunaan secara teoritis 
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Fifiana Dewi. Perilaku Sosial dan Keagamaan Masyarakat pada Pelaksanaan 

Addewwatangnge Da Putta Sereng. (Uin Makassar: 2017), h. 120. 



14 
 

 

1. Peneliti diharapkan dapat memberikan informasi secara terperinci dan jelas 

mengenai perilaku keagamaan alumni pondok Pesantren As‟adiyah Dapoko 

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bentuk perilaku keagamaan . 

alumni pondok Pesantren As‟adiyah Dapoko 

b) Kegunaan secara praktis 

1. Penelitian ini merupakan bahan untuk menjadikan saran atau pencerahan bagi 

masyarakat tentang perilaku keagamaan alumni pondok pesantren As‟adiyah 

Dapoko. 

2. Untuk menambah bahan kepustakaan (literatur) dalam perilaku keagamaan 

alumni pondok pesantren As‟adiyah Dapoko. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.Konsep Perilaku Keagamaan 

1. Pengertian Perilaku  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perilaku adalah 

tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.
1
 Perilaku 

disebut juga dengan perbuatan, perilaku memiliki arti yang lebih kongkret dari 

pada jiwa. Untuk itu, perilaku lebih mudah dipelajari daripada jiwa, dan melalui 

perilaku akan tetapi bisa mempelajari jiwa. Termasuk dalam perilaku ini ada 

perilaku yang terbuka dan perilaku yang tertutup.  

Menurut Max Weber, tindakan mencakup semua perilaku yang di 

lakukan oleh manusia, sedangkan tindakan sosial merupakan suatu tindakan 

individu yang diarahkan kepada orang lain dan memilki arti baik bagi diri sendiri 

maupun orang lain. Weber menggolongkan klasifikasi perilaku sosial atau 

tindakan sosial menjadi empat, yaitu: 

1. Kelakuan yang diarahkan secara rasional yang mengakibatkan individu atau 

sekumpulan orang dalam satu tindakan dengan orientasi tujuan, cara 

mewujudkannya, serta akibat-akibatnya untuk tercapainya suatu tujuan. 

Contohnya: Bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup. 

2. Kelakuan yang berorientasi pada nilai, berkaitan dengan nilai-nilai dalam 

masyarakat, nilai disini seperti keindahan, kemerdekaan, dan persaudaraan, 

                                                         
1
KBBI Online.http:0//kbbi.web.id/perilaku, diakses pada 3 Februari 2019 
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misalnya ketika kita melihat warga negara yang berasal dari berbagai kalangan 

berbaur bersama tanpa membeda-bedakan. 

3. Kelakuan yang menerima orientasi dari perasaan atau emosi dan efektif. 

Contohnya: Orang yang melampiaskan nafsu mereka. 

4. Kelakuan Tradisional bisa dikatakan sebagai tindakan yang tidak 

memperhitungkan pertimbangan rasional. Contohnya: Berbagai macam 

upacara atau tradisi dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan leluhur.
2
 

Uraian di atas bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua 

kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak 

dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku yang baik menurut agama Islam adalah 

perilaku yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia ke dunia, yaitu untuk 

menghambakan diri kepada Tuhannya. 

Skinner seorang ahli psikologi, mengatakan bahwa perilaku merupakan 

respons atau reaksi seseorang terhadap stimulasi dari luar.
3
 Pengertian umum 

perilaku adalah segala perbuatan atau indakan yang dilakukan oleh makhluk 

hidup. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, 

berfikir, dan bersikap yang merupakan refleksi dari berbagai macam asepek, baik 

fisik maupun nonfisik. 

Secara singkat pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah 

tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor 

lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor 
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lingkungan menimbulkan perubahan terhadap perilaku. Jadi terdapat hubungan 

fungsional antara tingkah laku dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan. 

Bagi perilaku sosial individu kurang sekali memiliki kebebasan. 

Menurut Kurt Lewin dalam Saifuddin Azwar perilaku adalah fungsi 

karakteristik individu (motif, nilai-nilai, sifat kepribadian dan sebaliknya) dan 

lingkungan, faktor lingkungan lebih besar dalam menentukan perilaku, terkadang 

kekuatannya lebih besar dari pada karakteristik individu sehingga menjadikan 

prediksi perilaku lebih kompleks, jadi perilaku manusia adalah suatu keadaan 

yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong dan kekuatan-kekuatan 

penahan.
4
 

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perilaku adalah segala tindakan atau reaksi manusia yang disebabkan oleh 

dorongan organisme nyata yang terlihat dari kebiasaan, pola, nila-nilai, kekuatan 

pendorong dan kekuatan penahan sebagai reaksi atau respon seseorang yang 

muncul karena adanya pengalaman cara pembelajaran dan rangsangan dari 

lingkungannya. Adapun indikatornya adalah respons terhadap lingkungan. Hasil 

proses belajar mengajar, sikap, kata-kata dan perbuatan. 

2. Pengertian Keagamaan 

Keagamaan berasal dari kata agama yang secara etimologi berasal dari 

bahasa sansekerta yang terdiri dari kata “a” yang berarti tidak dan “gam” berarti 

kacau, sehingga agama dapat diartikan sebagai sepeangkat aturan yang 
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menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengantarkan manusia menuju 

keteraturan dan ketertiban.
5
 

Keagamaan secara umum diartikan sebagai suatu yang didasarkan pada 

ajaran agama atau sesuatu yang berkaitan dengan nilai agama dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip agama. 

Pengertian perilaku keagamaan dapat dijabarkan dengan cara 

mengartikan perkata. Kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu 

terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan kata keagamaan berasal dari 

kata agama yang berarti sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran 

kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Kata keagamaan 

itu mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang menpunyai arti sesuatu yang 

berhubungan dengan agama.
6
 Sedangkan perilau tertutup hanya dapat diketahui 

secara tidak langsung melalui metode-metode khusus.
7
 

Pengertian lain menyatakan bahwa perilaku keagamaan adalah suatu pola 

penghayatan kesadaran seseorang tentang keyakinannya terhadap adanya Tuhan 

kemudian diwujudkan dalam pemahaman akan nilai-nilai gama yang dianutnya, 

dalam mematuhi perintah dan menjauhi laragan agama dengan keikhlasan hati dan 

juga dengan seluruh jiwa dan raga.
8
 

Sedangkan Moh. Arifin berpendapat, perilaku keagamaan berasal dari 

dua kata yaitu perilaku dan keagamaan. Perilaku adalah gejala (fenomena) dari 
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keadaan psikologi yang terlahirkan dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan dan 

mencapai tujuan. Keagamaan (agama) adalah segala yang disyariatkan oleh Allah 

dan perantaranya adalah Rasul-Nya berupa perintah dan larangan serta petunjuk 

kesejahteraan dalam hidup. Secara definisi dapat diartikan bahwa perilkau 

beragama adalah bentuk atau ekspresi jiwa dalam berbuat, berbicara sesuai 

dengan ajaran agama. Definisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku beragama 

pada dasarnya adalah suatu perbuatan seseorang baik dalam tingkah laku maupun 

dalam berbicara yang didasarkan dalam petunjuk ajaran agama Islam.
9
 

Untuk memahami makna tentang perilaku keagamaan secara lebih detail 

dan sistematis berdasarkan pada esensi serta implikasinya terhadap manusia 

selaku obyek dari perilaku keagamaan tersebut, pengertian tentang perilaku 

keagamaan secara lebih luas dapat dipahami sebagai sesuatu hal yang religious 

yang berorientasi pada ikatan dengan Tuhan dengan mengutamakan nilai-nilai 

keagamaan. Dengan demikian perilaku keagamaan adalah segala bentuk tindakan, 

perbuatan, dan perkataan yang dilakukan dengan sadar yang dilakukan atas dasar 

tuntunan agama serta dasar keyakina kepada Tuhan.  

Terbentiknya perilaku keagamaan anak ditentukan oleh keseluruhan 

pengalaman yang disadari oleh pribadi anak. Kesadaran merupakan sebab dari 

tingkah laku, artinya bahwa apa yang difikirakn dan dirasakan oleh individu itu 

menentukan apa yang akan diajarkan, adanya nilai-nilai keagamaan yang dominan 
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mewarnai seluruh kepribadian anak yang ikut serta menentukan pembentukan 

kepribadiannya.
10

 

B. Interaksi Sosial  

1. Pengertian Interaksi Sosial 

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, dimana manusia 

telah membutuhkan individu satu dengan individu yang lainnya. Dalam kehidupan 

bermasyarakat manusia dituntut untuk selalu berinteraksi satu dengan yang 

lainnya. Dari interaksi sosial tersebut, maka akan mengandung pengertian bahwa 

dalam suatu interaksi itu individu akan menyadari tentang kehadirannya 

disamping kehidupan individu yang lain, sehingga akan tercipta sebuah 

masyarakat yang tentram, damai, dan menciptakan sebuah kerukunan dalam 

bermasyarakat. 

Secara etimologis, interaksi terdiri dari dua kata , yaitu action (aksi) dan 

inter (antara), jadi interaksi adalah tindakan yang dilakukan antara dua orang atau 

lebih.
11

 Jadi interaksi dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis, hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa antara individu yang satu 

dengan yang lainnya antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya., 

maupun antar kelompok dengan individu.
12

 

Sedangkan menurut H. Bonner, interaksi sosial adalah ssuatu hubungan 

antara dua orang atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, 

mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. 
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Defenisi ini telah menggambarkan kelangsungan timbal baliknya interaksi 

sosial.
13

 Dengan diketahuinya pengertian interaksi sosial, maka bisa mengetahui 

ciri-ciri yang bisa menimbulkan terjadinya proses interaksi sosial. Dimana dalam 

suatu proses interaksi sosial itu harus mempunyai hubungan dengan individu 

lainnya, maupun individu dengan kelompok. 

Charles P. Lommis telah mengungkapkan ciri-ciri dari interaksi sosial, 

yaitu: 

1. Jumlah pelaku lebih dari satu orang, bisa dua atau lebih 

2. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol 

3. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini, dan akan 

datang, yang akan menentukan sikap dari aksi yang sedang berlangsung. 

4. Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya dengan 

yang diperkirakan oleh pengamat.
14

 

Dari ciri-ciri interaksi sosial di atas, maka suatu interaksi sosial tidak 

akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu: 

1. Adanya Kontak sosial 

Kontak bisa terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, namun di era 

modern ini perkembangan teknologi sudah sangatlah pesat bahkan orang-orang 

dapat berhubungan satu dengan yang lainnya melalui telepon, telegrap, dan radio 

tanpa memerlukan suatu hubungan badaniah. Oleh karena itu, dapat dikatakan 
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bahwa hubungan badaniah tidak perlu menjadi syarat utama terjadinya kontak 

sosial.
15

 

2. Adanya Komunikasi 

Dalam interaksi komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam menjalin hubungan anatar orang perorangan, perorangan dengan suatu 

kelompok dan kelompok dengan kelompok. Arti penting dari komunikasi itu 

sendiri adalah bahwa seseorang yang telah memberikan tafsiran pada perilaku 

orang lain baik yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah dan sikap, dari 

sinilah seseorang dapat melihat perasaan-perasaan apa saja yang ingin 

disampaikan oleh orang lain sedangkan orang yang bersangkutan kemudian 

memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. 

2. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 

Dalam kajian sosiolog, proses sosial dibagi dalam dua bentuk yaitu: 

proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif dibagi menjadi tiga macam 

yaitu: kerjasama, akomodasi dan asimilasi, sedangkan proses disosiatif dibagi 

dalam tiga bentuk yaitu persaingan, kontraversi dan pertentangan atau pertikaian. 

1. Proses Asosiatif 

a. Kerja sama (Cooperation) 

Beberapa orang sosiolog menganggap bahwa kerja sama merupakan 

suatu bentuk interaksi sosial yang pokok, sedangkan beberapa sosiologi yang lain 

menganggap bahwa kerja samalah yang merupakan proses utama. Kerja sama 
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disini dimaksudkan sebagai suatu usaha antara orang perorangan atau kelompk 

manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. 

Charles H. Chooley telah menggambarkan kerja sama itu timbul apabila 

orang telah menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang 

sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cuckup pengetahuan dan 

pengadilan terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan 

tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi 

merupakan fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna. 

b. Akomodasi (Accomodation) 

Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti yaitu untuk menunjuk 

pada suatu keadaan dan untuk menunjukkan suatu proses. Akomodasi yang 

enunjuk pada suatu keadaan, berarti adanya suatu keseimbangan dalam interaksi 

antar orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya 

dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

Sebagai suatu proses akomodasi menunjuk pada usaha-usaha untuk mencapai 

kestabilan.
16

 

Menurut Gilin dan Gillin akomodasi adalah sutu pengertian yang 

digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam 

hubungan-hubungan yang sama artinya dengan pengertian adaptasi yang 

dipergunakan oleh ahli-ahli biolosi untuk menunjuk pada suatu proses dimana 

makhluk-makhluk hidup menyesuaikan diri. 
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c. Asimilasi (Asimilation) 

Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut, dengan ditandai 

adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang 

perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha 

untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan 

memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Proses 

asimilasi timbul bila ada kelompok-kelompok manusia masing-masing berubah 

dan saling menyesuaikan diri. 

2. Proses Disosiatif 

a. Persaingan (Competition) 

Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana individu 

atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan bidang-

bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian umum dengan 

cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka ang telah ada, 

tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. 

b. Kontraversi (Contravention) 

Kontraversi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk sosial yang berada 

antara persaingan dengan pertikain. Ada 3 tipe umum kontraversi menurut Von 

Wiese dan Becker yaitu: kontraversi generasi masyarakat, kontraversi yang 

menyangkut hubungan suami istri dalam keluarga, dan kontraversi parlementer 

yaitu hubungan antara golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat yang 

baik menyangkut hubungan mereka dalam lembaga keagamaan. 
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c. Pertentangan (Pertikaian atau conflict) 

Pertentangan atau pertikaian merupakan suatu proses sosial dimana 

individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan 

menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. 

Pertentangan yang menyangkut suatu tujuan, nilai atau kepentingan, 

sepanjang tidak berlawan dengan pola-pola hubungan sosial di dalam suatu 

struktur tertentu, maka pertentangan-pertentangan tersebut bersifat positif.
17

 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagamaan seseorang dapat dipengaruhi oleh sesuatu, oleh 

karena itu perlu adanya usaha untuk membentuk atau mempengaruhi perilaku 

keagamaan tersebut. Secara garis besar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal 

1. Faktor Internal 

Faktor internal memuat dalam aspek kejiwaan manusia seperti naluri, 

akal, perasaan, maupun kehendak. Dalam hal ini, manusia sudah memiliki potensi 

dalam beragama. Secara garis besar faktor internal ini meliputi faktor hereditas, 

tingkat usis, kepribadian, dan kondisi jiwa seseorang. 

a) Faktor Hereditas 

Jiwa keagamaan memang tidak secara langsung menjadi faktor bawaan 

yang diwariskan secara turun-temurun, namun terbentuk dari berbagai unsur 

kejiwaan lain. 
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b) Tingkat Usia 

Faktor tingkat usia bukan satu-satunya sebagai penentu dalam 

perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Namun, dapat dilihat dari adanya 

perbedaan agama pada tingkat usia yang berbeda. 

c) Kepribadian 

Kepribadian dibentuk antara unsur hereditas dan lingkungan ini menjadi 

ciri khas pada diri seseorang. Kepribadian disebut sebagai jati diri seseorang yang 

menampilkan perbedaan ciri-ciri individu dengan individu lainnya. Perbedaan 

inilah yang berpengaruh terhadap perkembangan aspek kejiwaan termasuk jiwa 

keagamaan 

d) Kondisi Jiwa Seseorang 

Kondisi jiwa seseorang ini terkait dengan kepribadian seperti yang 

dikatakan oleh Sigmun Freud bahwa gangguan kejiwaan ditimbulkan oleh konflik 

yang tertekan di alam ketidaksadaran manusia. Konflik ini akan menjadi sumber 

gejala kejiwaan abnormal. Kemudian, hubungannya dengan jiwa keagamaan 

bahwa seseorang yang mengidap schizopreniakan mengisolasi diri dari kehidupan 

sosial derta persepsinya tentang agama akan dipengaruhi oleh halusinasi. 

Demikian juga mengidap phobiakan dicekam oleh perasaan takut yang irasional. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan dorongan untuk beragama karena faktor luar 

dirinya. Hal ini meliputi: Lingkungan keluarga, lingkungan institusi, dan 

lingkungan masyarakat. 
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a) Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dan terdiri dari, 

ayah, ibu dan anak-anak. Bagi anak-anak, keluarga adalah lingkungan sosial 

pertama yang dikenalnya. Oleh karena itu orang tua sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan jiwa keagamaan anak. Keluarga juga dinilai sebagai faktor yang 

paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan. 

b) Lingksungan Institusi 

Institusi yang ikut berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan 

berupa institusi formal seperti sekolah maupun yang nonformal sepert berbagai 

perkumpulan organisasi. 

c) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat dapat bepengaruh terhadap perkembangan jiwa 

keagamaan seseorang. Pada umumnya, kehidupan dalam masyarakat dibatasi oleh 

berbagai norma dan nilai-nilai yang didukung warganya. Karena itu, setiap warga 

berusaha untuk menyesuaikan sikap dan perilaku dnegan norma dan nilai-nilai 

yang ada.
18

 

D. Perilaku Keagamaan dalam Prspektif Teori 

Perilaku keagamaan sebagai keruhanian atau spiritualitas dalam arti kata 

kesadaran manusia bahwa nilai, arah, dan orientasi hidupnya ditentukan oleh 

hubungannya yang damai dengan Ilahi, yang suci. Sikap keagamaan juga 
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diartikan sebagai potensi atau kemampuan pokok yang dekat dengan sumber 

cahaya yaitu, Tuhan.
19

 

Sementara pendapat yang berbeda dikemukakan Sutrisno di atas, bahwa 

religiositas diwujudkan pada spiritual. Dengan bekal potensi keruhanian dalam 

dirinya, mampu menjadi media komunikasi antara hamba dengan tuhannya, serta 

dapat pula dijadikan sebagai sandaran hidup seseorang dalam menghayati dan 

menjalankan kehidupan di dunia. Mulai dari kehidupan, rizki, dan kematian. 

Agama lebih-lebih teologi tidak lagi terbatas hanya sekedar menerangkan 

hubungan antara manusia dan Tuhan-Nya, tetapi secara tidak terelakkan juga 

melibatkan kesadaran berkelompok (sosiologis), kesadaran pencarian asal usul 

agama, pemenuhan kebutuhan untuk membentuk kepribadian yang kuat dan 

ketenangan jiwa (psikologis) bahkan ajaran agama tertentu dapat diteliti sejauh 

mana keterkaitan ajaran etikanya dengan cocok pandangan hidup yang memberi 

dorongan kuat untuk memperoleh derajat kesejahteraan hidup yang optimal. 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, termasuk disalamnya 

perkembangan ilmu-ilmu sosial kemanusiaan yang beitu pesat secara relatif 

memperdekat jarak perbedaan budaya antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. 

Hal demikian dalam pandangan Amin Abdullah, pada gilirannya juga mempunyai 

pengaruh yang cukup besar terhadap kesadaran beragama manusia tentang apa 

yang disebut fenomena agama. Agama untuk era sekarang tidak dapat lagi 

didekati dan dipahami hanya lewat pendekatan teologis-normatif semata-mata.
20
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Dalam membahas agama, bahwa seseorang yang memiliki keimanan dan 

tingkat ketakwaan yang baik, maka secara praktis akan memerhatikan kualitas 

kesalehan sosialnya melalui berbagi terhadap sesamanya. Sementara hal lain, 

orang bertakwa juga senantiasa mampu mengelolah emosinya, serta ia memiliki 

sikap pemaaf bagi seamnya. Dalam hal ini jelas, bahwa perilaku keagamaan 

seseorang yang diwarnai dengan beragam ranah (kognitif, efektif, dan efeksi) 

akan mencerminkan pribadi yang unggul. Di samping itu bahwa karakteristik 

orang yang bertakwa adalah mereka apabila lalai setelah melakukan perbuatan 

yang tidak baik, atau setelah mereka mendzalimi diri mereka sendiri, mereka akan 

segera bertaubat, dan memohon ampun kepada Allah, serta tidak akan mengulangi 

perbuatan keji. 

Pernyataan di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa setiap 

pribadi tentu memiliki pengalaman beragama yang berbeda, sesuai dengan 

kemampuan individu mereka masing-masing terhadap bagaimana memahami dan 

melaksanakan prinsip agama yang diyakini selama ini. Namun idealnya, 

pengalaman beragama seseorang menurut Carr dan Haldene, akan mampu 

menembus nilai penghayatan akan eksistensi Tuhan sebagai kekuatan yang 

tinggi.
21

 

Warwanto mengemukakan bahwa religiositas sebagai komunikasi iman 

antara siswa beragama maupun berbeda agama, dengan tujuan untuk menjadi 

insan yang religius, bermoral, dan terbuka. Religius artinya, bahwa seseorang 
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sedianya akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan main yang berlaku 

dari prinsip agamanya.
22

 

Mangunwijaya berpandangan bahwa pada tingkat sikap keagamaan, 

bukan peraturan atau hukum yang berbicara, akan tetapi keikhlasan, kesukaran, 

kepasrahan diri kepada Tuhan dalam rasa hormat takjub, namun juga dalam rasa 

cinta. Dalam suasana pujaan yag tidak lagi mencari menang, karena tergenang 

oleh rasa syukur penuh rendah diri.
23

 

Peneliti menggunakan teori psikologi tentang sumber jiwa keagamaan 

yang dinamakan teori fakulti yang digagas oleh beberapa tokoh psikologi, seperti 

G. M. Straton, W.H. Thomas, dan Zakiyah Drajat. Teori ini berpendapat bahwa: 

Tingkah laku manusia itu tidak bersumber padaa suatu faktor yang tunggal tetapi 

terdiri atas beberapa unsur, antara lain yang dianggap memegang peranan penting 

adalah fungsi cipta (reason), rasa (emotion), dan karsa (will).
24

 Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1) Cipta (Reason) 

Merupakan fungsi intelektual jiwa manusia. Ilmu kala (Teologi) adalah 

cerminan adanya pengaruh fungsi intelek ini. Melalui cipta, orang dapat menilai, 

membandingkan dan memutuskan suatu tindakan terhadap stimulan tertentu. 

Perasaan intelek ini dalam agama merupakankenyataan yang dapat dilihat 

terlebih-lebih dalam agama modern, peranan dan funsi reason ini sangat 
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Warwanto, Heribertus Joko dkk, Pendidikan Sikap Keberagamaan, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2009), h. 17 
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Mangunjiwa, Y. B, Menumbuhkan Sikap Religius Anak-Anak, (Jakarta: Gramedia, 

1991), h. 6 
24
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menentukan. Cipta ini berperan untuk menentukan benar atau tidaknya suatu 

agama berdasarkan pertimbangan intelek seseorang. 

2). Rasa (Emotion) 

Fungsi reason hanya pantas berperan dalam pemikiran mengenai 

supranatural saja, sedangkan untuk memberi makna dalam kehidupan beragama 

diperlukan penghayatan yang saksama dan mendalam sehingga ajaran itu tampak 

hidup. Jadi, yang menjadi objek penyelidikan sekarang pada daarnya adalah 

bukan anggapan bahwa pengalaman keagamaan seseorang itu dipengaruhi oleh 

emosi, melainkan sampai berapa jauhkah peranan emosi itu dalam agama. Secara 

mutlak emosi yang berperan tunggal dalam agama, maka akan mengurangi nilai 

agama itu sendiri. Rasa menimbulkan perilaku batin yang seimbang dan positif 

dalam menghayati kebenaran ajaran agama. 

3). Karsa (Will) 

Merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Will berfungsi 

mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi 

kejiwaan. Mungkin saja pengalaman agama seseorang bersifat intelek ataupun 

emosi, namun jika tanpa adanya peranan will maka agama tersebut belum tentu 

terwujud sesuai dengan kehendak reason atau emosi. Karsa (will) menimbulkan 

amalan-amalan atau doktrin keagamaan yang benar dan logis. 

Penjelasan dari teori di atas, bahwa perilaku keagamaan bersumber dari 

integrasi antara tiga faktor tersebut, sehingga dalam penelitian di lapangan 

terhadap perilaku keagamaan pengungsi syiah, nantinya teori ini akan dipakai 

untuk mengungngkap bagaimana ketiga faktor ini membentuk perilaku 
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keagamaan mereka. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan teori tentang 

keagaamn yang digagas oleh Charles Y. Glock dan Rodney Stark yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. 

E. Tinjauan Islam tentang Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagamaan adalah tingkah laku yang didasarkan atas kesadaran 

tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa semisal aktifitas keagamaan seperti shalat, 

zakat, puasa dan sebagainya. Perilaku keagamaan bukan hanya terjadi ketika 

seseorang melakukan perilaku ritual saja, tetapi juga ketika melakukan aktifitas 

lain yang didorong oleh kekuatan supranatural, bukan hanya yang berkaitan 

dengan aktifitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, tetapi juga aktifitas 

yang tidak tampak yang terjadi dalam diri seseorang. 

Perilaku keagamaan merupakan integrasi kompleks antar intelektualitas 

beragama, penghayatan terhadap agama serta tindak keagamaan (pengalaman) 

dalam diri seseorang.
25

 Dalam beragama seluruh fungsi jiwa raga manusia terlibat, 

hal ini menunjukkan bahwa kesadaran agama pada seseorang mencakup aspek-

aspek afektif, konatif, kognitif, dan motorik. Keterlibatan fungsi afektif dan 

konatif terlihat di dalam pengamalan ketuhanan dan rasa kerinduan kepada Tuhan. 

Sedangkanfungsi motorik nampak dalam perbuatan dan gerakan tingkah laku 

keagamaan. Kesemua aspek itu sukar dipisahkan karena merupakan sistem 

kesadaran beragama yang utuh dalam kepribadian seseorang. Sementara itu, aspek 

kognitif mencakup pengetahuan atau intelektual dalam beragama.
26
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Djalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 185. 
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Agama adalah aturan perilaku bagi umat manusia yang sudah ditentukan 

dan dikomunikasikan oleh Allah SWT. Melalui orang-orang pilihan-Nya yang 

dikenal sebagai utusan-utusan, rasu-rasul, atau nabi-nabi. Agama mengajarkan 

manusia untuk beriman kepada adanya keesaan, dan supremasi Allah yang Maha 

Tinggi dan berserah diri secara spiritual, mental, dan fisikal kepada kehendak 

Allah, yakni pesan Nabi yang membimbing kepada kehidupan dengan cara yang 

dijelaskan Allah. 

Menurut pandangan Al-Mawardi, perilaku dan kepribadian terbentuk 

melalui kebiasaan yang bebas dan akhlak yang lepas (akhlak mursalah). Oleh 

karena itu, selain menekankan proses pembentukan kepribadian melalui pendidika 

budi pekerti (al-ta’dib), karena menurutnya kemuliaan jiwa terdapat sisi negative 

yang selalu mengancam kebutuhan pribadinya, maka proses pembentukan jiwa 

dan tingkah laku tidak saja diserahka pada proses akal dan proses alamiah, akan 

tetapi diperlukan pembiasaan melalui normativitas keagamaan.  

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia dari hal-

hal yang terkecil sampai yang terbesar, dengan kata lain islam sangat 

memperhatikan kehidupan manusia. Islam dalam perilaku keagamaan dijelaskan 

dalam QS Al-Baqarah ayat 208: 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
27

 

 

Agama Islam menuntut orang beriman untuk beragama secara 

menyeluruh tidak hanya satu aspek atau dismensi sterstentu saja, melainksan 

terjalin secara harmonis dan kesinambungan. Oleh karena itu, setiap muslim baik 

dalasms berfikir, bersikap maupun bertindak haruslah didasarkan pada nilai dan 

norma ajaran Islam. 

Rasulullah saw bersabda: 

ثَ نَا شُرَيْحُ بْنِ يَزيِدَ الْحَضْرَمِيّ الَ: أَخْبَ رَنِي شُعَيْ  بُ بْنُ أبَِي حَمْزَةَ أَخْبَ رَناَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّ
دُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ  سَلَّمَ إِذَا اسْتَ فْتَحَ : أَخْبَ رَنِي مُحَمَّ

رَ، ثمَُّ قَالَ:  ينَ لََ شَريِكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ إِنَّ صَلََتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِ »الصَّلََةَ كَب َّ
لََّ أنَْتَ، وَقِنِي سَيِّئ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَِِحْسَنِ الَِْعْمَالِ وَأَحْسَنِ الَِْخْلََقِ لََ يَ هْدِي لَِِحْسَنِهَا إِ 

28« أنَْتَ الَِْعْمَالِ وَسَيِّئَ الَِْخْلََقِ لََ يقَِي سَيِّئَ هَا إِلََّ   
 

Artinya: 

Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah 

Rabb semesta alam tiada sekutu bagi-Nya dan demikianlah aku di 

perintahkan dan aku bagian dari Islam, Ya Allah berilah aku amalan yang 

yang terbaik dan akhlak yang paling mulia, tiada yang bisa memberi 

yang terbaik selain Engkau, dan lindungilah aku dari amalan yang buruk 

dan akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa melindungiku dari hal yang 

buruk selain Engkau. 

Hadist di atas menjelaskan bahwa tiada sekutu bagi Allah, dialah yang 

memberi amalan dan akhlak yang terbaik, tiada yang bisa memberi yang terbaik 
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selain Allah, dan dia yang memberi perlindungan kepada umat manusia dari hal 

yang buruk. 

Islam tidak mengenal kehidupan yang berorientasi pada akhirat tanpa 

memikirkan kehidupan duniawi ataupun sebaliknya hanya memikirkan materi 

dunia tanpa memikirkasn kehidupan akhirat. Manusia diingatkan agar tidak 

melupakan bsagian kenikmatan dunia karena kenikmatan dunia merupakan 

anugerah Allah swt.
29

 Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat secara 

seimbang, agama Islam mengajarkan agar umatnya melakukan perilaku yang baik 

dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk amal shaleh. Ibadah merupakan 

perintah yang harus dilakukan oleh umat Islam yang berkaitan langsung dengan 

Allah swt dan telah ditentukan secara terperinci tentang tata cara pelaksanaannya 

sedangkan amal saleh adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia, 

dimana perbuatan-perbuatan tersebut berdampak positif bagi diri yang 

bersangkutan, dan masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kulalitatif 

karena penelitian ini berkaitan erat dengan interaksi dalam suatu proses 

perubahan. Oleh karena itu, untuk dapat mendeskripsikan dan melakukan 

pembahasan yang mendalam mengenai perubahan perilaku keagamaan alumni 

pondok pesantren yang dapat menggali informasi dari informan secara lebih 

mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi subyek penelitian pada 

alumni pondok pesantren yang pernah mondok minimal 2 tahun dan terlihat 

adanya perubahan penampilan dari sebelum dan sesudah keluar dari pondok 

pesantren.
1
 

2) Lokasi penelitian 

Sesuia dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Desa 

Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola 

pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam 

ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Berdasarkan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku 

keagamaan alumni Pondok Pesantren As’adiyah dapoko di Desa Ulugalung 
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Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Adapun metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui perilaku keagamaan alumni 

pondok pesantren. Mengutip pandangan Hasan Sadily bahwa pendekatan 

sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama 

dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai 

hidupnya.
2
  

Pendekatan sosiologis digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perilaku keagamaan alumni pondok pesantren As’adiyah dapoko. 

2. Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk 

menggambarkan hal-hal yang terjadi pada objek penelitian dengan 

menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi secara sistematis, dan dengan 

meneliti berbagai macam perilaku keagamaan pada alumni pondok pesantren 

As’adiyah dapoko. 

Pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

untuk melihat gejala yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat terhadap 

perilaku keagamaan alumni pondok pesantren sehingga gejala yang nampak akan 

diungkapkan sesuai dengan apa adanya. 

3. Pendekatan Teologi 

Pendekatan teologi dipilih untuk mengkaji masalah berdasarkan 

ketentuan nilai-nilai agama yang telah ada. Dalam penelitian ini pendekatan 

teologi digunakan untuk melihat pengaruh perilaku keagamaan alumni pondok 

pesantren As’adiyah dapoko. 
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B. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui 

observasi dan wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder berupa dokumen-dokumen seperti kajian perpustakaan 

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

para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul ini. Kedua, kajian 

perpustakaan terhadap hasil penelitian terdahulu atau penelusuran terhadap hasil 

penelitian terdahulu yang ada relavansinya dengan pembahasan penelitian ini, 

baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau 

majalah ilmiah. Ketiga, dokumentasi perilaku keagamaan alumni pondok 

pesantren As’adiyah dapoko. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Observasi (Pengamatan) 

Metode Observasi adalah pengamatan yang dialakukan oleh indra 

penglihatan dan pencatatan dengan sistematis kemudian melakukan suatu 

pengamatan terhadap perilaku keagamaan alumni pondok pesantren As’adiyah 

dapoko. 

2. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) adalah bentuk komunikasi antara dua orang 

melibatkan seseorang yang ingin menapatkan informasi dari orang lain dengan 
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mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dalam konteks 

penelitiaan ini jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas 

terpimpin, dimana penulis mengunjungi langsung ke rumah atau tempat tinggal 

tokoh atau orang yang akan diwawancarai untuk menanyakan secara langsung 

hal-hal yang sekiranya perlu dipertanyakan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu pengumpulan atau penyimpanan informasi dalam 

bidang pengetahuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamera dan alat 

tulis untuk membantu mengumpulkan data-data. 

D. Penentuan Informan 

Informan ditentukan oleh purfosive sampling, dan Random Sampling. 

Purfose Sampling artinya pemilihan sampel atau informan dengan kriteria 

tertentu. Sedangkan Sampling artinya suatu sample yang terdiri atas sejumlah 

lemen yang dipilih secara acak, dimana setiap elemen atau angota populasi  

memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sampel dipilih 

berdasarkan keyakinan bahwa yang dipilih mengetahui masalah yang akan diteliti, 

dan yang akan menjadi informan yaitu: 

1. Kepala Desa, 

2. Imam Desa, 

3. Kepala Sekolah Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko 

4. Masyarakat Alumni pondok pesantren As-Adiyah Dapoko, yaitu Alumni dari 

tahun 2013-2018 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian merupakan salah satu undur yang sangat penting 

dalam pengumpulan data, instrumen harus relavan dengan masalah yang dikaji. 

Mengingat karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka instrumen 
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penelitian adalah peneliti sendiri. Setelah masalah di lapangan terlihat jelas, maka 

instrumen didukung dengan pedoman observasi, alat-alat yang digunakan dalam 

observasi: 

1. Pedoman wawancara: panduan untuk melakukan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. 

2. Alat tulis menulis: buku, pulpen, atau pensil sebagai alat untuk mencatat 

informasi yang disapat pada saat observasi.  

3. Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar di lapangan yaitu pada tempat 

observasi. 

4. Alat perekam seperti Hand Phone (HP) sebagai alat untuk merekam saat 

wawancara berlangsung. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisaian dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan urai dasar. Tujuan analisis adalah untuk 

menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan di 

implementasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

deskriftip kualitatif yang merupakan suatu proses menggambarkan keadaan 

sasaran yang sebenarnya, peneliti secara apa adanya sejauh ini peneliti dapatkan 

dari hasil observasi wawancara maupun dokumentasi. 

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Reduksi Data ( Data Reduction ) 

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan 

cara sedemikian sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 
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2. Display Data ( Data Display) 

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu 

bentuk tertentu, sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Dalam penyajian 

data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan 

dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian 

menjelaskan dalam pembahasan spesifik. 

3. Penarikan Kesimpulan ( Conclusion drawing/verification) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan yang 

dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Setelah 

pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. 

Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung 

dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga 

terbentuk penegasan kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten 

Bantaeng 

1. Letak Geografis Desa Ulugalung  

Desa Ulugalung adalah salah satu desa yang terletak dibagian utara 

Kabupaten Bantaeng, jarak dari ibu Kota Kecamatan ±1 km dan jarak dari ibu 

Kota Kabupaten ±5 km. Jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak 

tempuh ke Kota Kecamatan ±5 menit dan ±10 menit menuju ibu Kota Kabupaten. 

Desa Ulugalung berada dalam wilayah Kecamatan Eremerasa.
1
 

Luas wilayah Desa Ulugalung ±4.353 Ha/369 km
2, 

dan terletak pada 

ketinggian5-25km dari permukaan laut, dengan batas wilayah sebagai berikut:
2
 

a. Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Mamampang 

b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kelurahan Mallilingi 

c. Sebelah Utara: berbatasan dengan Desa Mappilawing 

d. Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Lonrong 

Kondisi topografi tanah wilayah Desa Ulugalung pada umumnya 

memiliki permukaan dataran. Berdasarkan hasil pendataan, area perkebunan 

memiliki luas 203 Ha sedangkan untuk area persawahan seluas 930 Ha, lahan non 

pertanian 70 Ha dengan luas wilayah keseluruhan 5.111 Ha .
3
 

                                                             
1
Tim penyusun RPJM Desa, Data sensus masyarakat Desa Ulugalung, Tahun 2019 

2
Tim penyusun RPJM Desa, Data sensus masyarakat Desa Ulugalung, Tahun 2019 

3
Tim penyusun RPJM Desa, Data sensus masyarakat Desa Ulugalung, Tahun 2019 
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Wilayah ini sangat potensi untuk pengembangan tanaman jagung dan 

padi, dan tanaman jangka menengah (pendek) namun lahan dapat diolah tiga kali 

dalam setahun mengandalkan sawah karena debit air yang berasal dari saluran 

irigasi jalur dari Eremerasa debit airnya mengairi lahan persawahan yang ada di 

Desa Ulugalung. Lahan sawah yang mampu diairi dengan saluran irigasi dari 

Eremerasa 800 Ha.
4
 

Desa Ulugalung memiliki tipe iklim C2, yaitu tipe iklim yang memiliki 

bulan basah (musim hujan) 5-5 bulan dan bulan kemarau (musim kemarau) 2-4 

bulan. Tipe iklim ini memiliki ketinggian 553 M dari permukaan laut, selain itu 

Desa Ulugalung memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. 

Musim hujan terjadi antara bulan November sampai April sedangkan musim 

kemarau terjadi antara bulan Mei sampai Oktober. Jumlah rata-rata curah hujan 

per tahun di Desa Ulugalung selama 5 tahun terakhir mencapai 1.535 mm dengan 

rata-rata hari hujan 92 hari. Curah hujan tertinggi jatuh pada bulan januari dan 

februari sedangkan curah hujan terendah yakni pada bulan Juli, Agustus, dan 

September.
5
 

2. Adminitrasi Desa Ulugalung 

Pusat pemerintahan Desa Ulugalung terletak di kampung Dusun 

Cappa’Bori dan secara administratif Desa Ulugalung terbagi atas 5 Dusun yaitu: 

a. Dusun Cappa’Bori terdiri dari 2 RK 

b. Dusun Bonto Bu’ne terdiri dari 2 RK 

c. Dusun Barayya terdiri dari 2 RK 

d. Dusun Pullaweng terdiri dari 3 RK 

e. Dusun Bonto-Bonto terdiri dari 2 RK 

                                                             
4
Tim penyusun RPJM Desa, Data sensus masyarakat Desa Ulugalung, Tahun 2019 

5
Tim penyusun RPJM Desa, Data sensus masyarakat Desa Ulugalung, Tahun 2019 
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Setiap Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun yang dibantu oleh Ketua RK. 

Sistem pemerintahan Desa tersebut yakni Kepala Desa sebagai penyelenggara 

tugas umum pemerintahan Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada 

masyarakat Desa dengan prosedur pertanggungjawaban disampaikan ke Bupati 

melalui Camat.
6
 

3. Kependudukan dan Sosial Budaya Masyarakat 

a. Jumlah penduduk 

Desa Ulugalung mempunyai jumlah penduduk 3.501 jiwa, dan terdiri 

dari 1.095 kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut.
7
 

Tabel. 01 Jumlah Penduduk Desa Ulugalung 

 

Sumber data: Tim penyusun RPJM Desa, Data sensus masyarakat Desa 

Ulugalung, Tahun 2019 

Tabel. 01 menggambarkan bahwa jumlah penduduk Desa Ulugalung 

yaitu 3.501 jiwa dengan 1.095 kepala keluarga. 

b. Perumahan penduduk 

Berdasarkan jenis perumahan penduduk di Desa Ulugalung pada 

umumnya terdiri atas tiga jenis rumah yaitu rumah panggung, rumah permanen, 

                                                             
6
Tim penyusun RPJM Desa, Data sensus masyarakat Desa Ulugalung, Tahun 2019  

7
Tim penyusun RPJM Desa, Data sensus masyarakat Desa Ulugalung, Tahun 2019 

Desa Jenis Kelamin           Jumlah 

       Ulugalung 

Laki Laki 1.795 

Perempuan                1.706 

      Jumlah Jiwa                                3.501 
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dan seni permanen (23 jenis klasifikasi rumah) dengan jumlah keseluruhan 433 

rumah dan sebanyak 116 kk masih berstatus menumpang.
8
 

Dari 780 unit rumah di Desa Ulugalung sebagian kecil rumah di Desa 

Ulugalung juga bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk dihuni tetapi juga 

digunakan sebagai tempat penampungan hasil pertanian. Di Desa Ulugalung 

terdapat 1unit  Kantor Camat, 1 unit Kantor Desa, 5 unit Masjid/Mushallah, 2 unit 

Sekolah Dasar, 2 unit Sekolah Menengah Pertama, 2 unit Sekolah Menengah 

Atas, 1 unit Pondok Pesantren, 3 unit POSYANDU, dan 1 unit PAUD. 

Keseluruhan sarana tersebut masih berfungsi dan digunakan oleh masyarakat.
9
 

c. Tingkat kemiskinan 

Pada dasarnya masyarakat Desa Ulugalung masih banyak yang tergolong 

miskin. Dari hasil pendataan ternyata persentase masyarakat sangat miskin 

mencapai 26,2%. Untuk melihat secara spesifik dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini:
10

 

Tabel. 02 Tingkat Kesejahteraan Kepala Rumah Tangga  

      

Dusun 

Jumlah KRT Sesuai Tingkat Kesejahteraan 

Total 
Kaya  Sedang Miskin  Sangat Miskin 

Cappa’Bori 4 25 42 19 90 

Bonto Bu’ne 3 25 63 28 119 

Barayya 4 20 50 30 104 

Bonto-Bonto 5 24 40 24 93 

Pullaweng 6 35 59 40 140 

        Jumlah Total     22      129      254             144             549 

          Persentase    4%     23%     46%             26%             100% 

    

                                                             
8
Tim penyusun RPJM Desa, Data sensus masyarakat Desa Ulugalung, Tahun 2019 

9
Tim penyusun RPJM Desa, Data sensus masyarakat Desa Ulugalung, Tahun 2019 

10
Tim penyusun RPJM Desa, Data sensus masyarakat Desa Ulugalung, Tahun 2019 
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Sumber Data : Sensus Sosial Masyarakat Desa Ulugalung tim 11 RPJM Desa 

Tahun 2019 

d. Tingkat pendidikan masyarakat 

Data pendidikan kepala Rumah Tangga dapat dilihat pada table di bawah 

dibawah ini:
11

 

Tabel.03 Tingkat Pendidikan Mayarakat 

Dusun 

Pendidikan   

S2 S1 Diploma SLTA SLTP SD 

Tdk 

Tamat 

SD 

Tdk 

Perna 

Sekolah 

Jumlah 

Cappa’Bori 4  17 4 50 29 48 15 26 193 

Bonto Bu’ne 2 10 1 69 31 36 25 50 204 

Barayya 1 10 4 45 25 87 25 34 231 

BontoBonto 0 11 7 40 36 50 20 28 192 

Pullaweng 15 22 10 60 48 50 40 30 275 

Jumlah 22 70 26 264 169 271 125 168 1.095 

Sumber Data : Sensus Sosial Masyarakat Desa Ulugalung 

oleh : Tim 11 RPJM Desa Tahun 2019 

 

Tabel. 03 menggambarkan tentang tingkat pendidikan masyarakat  Desa 

Ulugalung secara umum yang dilihat dari jumlah tamat SLTA hanya sekitar 264 

orang, S1 sekitar 70 orang, S2 sekitar 22 orang, dan sebelihnya hanya dominan 

lulusan SD sekitar 271 orang. Menurut hasil survei rendahnya pendidikan 

disebabkan karena dua hal yaitu kesadaran orang tua tentang pendidikan yang 

masih rendah dan kemanpuan menyekolahkan anak tergolong masih rendah. 

Namun demikian masyarakat Ulugalung pada level kesadaran menyekolahkan 

anak sudah mulai meningkat dari sebelumnya. 

 

 

                                                             
11

Tim penyusun RPJM Desa, Data sensus masyarakat Desa Ulugalung, Tahun 2019 
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e. Struktur organisasi Desa Ulugalung 

 

f.  

 

 

 

g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPD Kepala Desa 

(Haleko) 

PELAKSANA 

TEKNIS 

Kasi Pemerintahan 

(Muh. Arfah) 

Kasi Pelayanan 

(Halija) 

 

Kasi Kesejahteraan 

(Asrul) 

SEKERTARIAT DESA 

Sekertaris Desa 
(Samsul Bahri) 

Kaur Tata Usaha 
dan Umum 

Kaur Keuangan 
(Makmur) 

Kaur Perencanaan 
(Tajuddin) 

PELAKSANA KEWILAYAHAN 

Kepala Dusun 
Cappa’Bori’ 
(Syamsuddin) 

Kepala Dusun 
Bonto Bu’ne 

(Ramli) 

Kepala Dusun 
Bonto-Bonto 

       (Yoddin) 

Kepala Dusun 

Barayya  

( Abd. Azis) 

 

Kepala Dusun 

Pullaweng 

(Rusli) 
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f. Visi dan Misi Desa Ulugalung 

1. Visi 

“Terwujudnya Desa Ulugalung yang sejahtera, inovatif, akuntabel, bertanggung 

jawab, partisipatif (SIAP) dengan berlandaskan nilai-nilai transparansi 

demokratis, agama dan busya lokal.” 

2. Misi 

1. Mewujudkan peningkatan infrastruktur Desa Ulugalung secara memadai  

2. Menddorong peningkatan etos kerja masyarakat Desa Ulugalung 

3. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif dengan 

berbasi pada potensi lokal Desa Ulugalung 

4. Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, bersih dan aman. 

5. Mendorong lahirnya prestasi-prestasi dikalangan pemuda pada bidang 

olahraga.  

6. Mendorong keaktifan kelembagaan pemerintah dan kelembagaan 

masyarakat Desa 

7. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan Desa. 

8. Mewujudkan sisitem informasi Desa secara merata dan memadai. 

9. Mewujudkan sistem pelayanan masyarakat yang prima.
12

 

 

B. Perilaku Keagamaan Alumni Pondok Peantren As’adiyah Dapoko 

Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng 

Perilaku Keagamaan yang dimaksud di sini adalah perilaku yang 

dilakukan oleh alumni setelah selesai belajar dari pesantren. Kemudian, perilaku 

                                                             
12

Tim penyusun RPJM Desa, Data sensus masyarakat Desa Ulugalung, Tahun 2019 
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alumni yang terkait keagamaan yang dilakukan alumni sehari-hari berhubungan 

dengan ibadah sholat sebagaimana yang telah diajarkan dan di perintahkan dalam 

agama islam, serta sholat merupakan tiang agama.  

Alumni pesantren As’adiyah Dapoko Desa Ulugalung Kecamatan 

Eremerasa Kabupaten Bantaeng dalam penelitian ini yang menjadi konsentrasi 

terkait perilaku keagamaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah 

keluar dari pesantren dengan perolehan data dari kepala desa, kepala Pondok 

Pesantren dan alumni Pondok Pesantren.  

Hasil pengamatan dalam penelitian ini bahwa perilaku keagamaan yang 

dilakukan oleh alumni yang terkait dengan ibadah sholat wajib seperti sholat lima 

waktu sehari semalam. Dalam pengamaatan ini alumni pesantren As’adiyah 

Dapoko menerapkan ibadah sholat cukup baik walaupun masih ada sebagian yang 

masih kurang aktif dalam menjalankan ibadah sholat lima waktu dan dalam 

menjalankan puasa ramadhan dan ada juga yang perilakunya kurang baik. 

Keseluruhan alumni pondok pesantren cukup baik dalam mengamalkannya karena 

setiap alumni yang peneliti amati rata-rata menjalankan ibadah puasa dengan baik 

dan rutin. 

Berdasarkan hasil pengamatan, berikut adalah hasil tanya jawab yang 

peneliti lakukan dengan alumni pondok pesantren As’adiyah Dapoko di Desa 

Ulugalung  Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, hal yang disampaikan 

oleh saudari  Juharmi alumni pondok pesantren As’adiyah Dapoko tahun 2013 

tentang perilaku keagamaan dalam kehidupan sehari-hari setelah keluar dari 

pondok pesantren. 
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“Perilaku keagamaan yang saya lakukan setelah tamat dari pesantren 

As’adiyah Dapoko adalah melakukan sholat lima waktu meski terkadang 

saya terlambat melaksanakannya, kalau puasa sunnah saya jarang 

lakukan itu karena saya tidak tahan untuk melaksanakanya karena banyak 

kegiatan yang saya lakukan di tempat kerja”
13

 

 

Dari penjelasan di atas perilaku keagamaan yang dilakukan alumni 

tersebut adalah ibadah sholat lima waktu walaupun masih tidak tepat waktu 

melaksanakan sholat karena alasan yang diungkapkan alumni.  

Pernyataan serupa dengan yang diutarakan oleh Selvy Nur alumni 

pondok pesantren As’adiyah Dapoko tahun 2013 sebagai berikut. 

“Perilaku keagamaan yang ku lakukan itu shalat 5 waktu, puasa sunnah 

walaupun jarang saya lakukan, bersedekah dimesjid yang sering saya 

kunujungi. Alhamdulillah kalau shalat saya lebih sering untuk 

melaksanakannya karena ibadah itu merupakan tiang agama yang harus 

kita lakukan setiap hari.”
14

 

 

Dari pernyataan di atas, masih ada alumni pesantren yangs aktif dalam 

melaksanakan ibadah kepada Allah Swt terutama ibadah shalat karena dia 

meyakini akan adanya kuasa Allah Swt.  

Adapun pernyataan yang ditarakan oleh Kurnia Eka Putri alumni pondok 

pesantren As’adiyah Dapoko tahun 2014, sebagai berikut: 

“Perilaku keagamaan yang selalu saya lakukan itu melaksanakan shalat, 
puasa sunnah senin dan kamis serta membaca Al-Qur’an setiap malam, 
saya sering melakukannya semenjak memasuki pondok pesantren dan 
alhamdxulillah sampai sekarang saya masih bisa melaksanakannya”

15
 

 
Seperti yang diutarakan oleh saudara Rahmat alumni pondok pesantren 

As’adiyah Dapoko tahun 2014, sebagai berikut: 

                                                             
13

Juharmi (24 Tahun)  Alumni Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko, Wawancara, 

Cappa’ Bori’ Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, 25 Februari 2020 
14

Selvy Nur (22 Tahun) Alumni Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko, Wawancara, 

Cappa’ Bori’ Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, 25 Februari 2020 
15

Kurnia Eka Putri (21 Tahun) Alumni Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko, 

Wawancara, Cappa’ Bori’ Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, 25 

Februari 2020 
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“Perilaku keagamaan saya sebagai alumni pondok pesantren, memang 
sudah terbiasa saya lakukan setiap harinya seperti shalat 5 waktu, 
walaupun pernah saya tinggalkan itu karena kelelahan pulang kerja, 
perilaku keagamaan lainnya yang saya lakukan itu adalah membaca Al-
Qur’an”

16
 

 
Dari beberapa pernyataan di atas ada alumni pondok pesantren yang 

terkadang meninggalkan shalat karena kelelahan sepulang kerja. Begitupun salah 

satu informan yang merupakan alumni pondok pesantren As’adiyah dapoko  

alumni tahun 2014, berikut ungkapannya: 

“Menurut saya perilaku keagamaan alumni pondok pesantren As’adiyah 
dapoko itu berbeda-beda karena setelah tamat dari pondok pesantren itu, 
ada yang perilakunya tidak seperti yang diajarkan sewaktu masih 
mondok, seperti saya ini setelah keluar dari pondok pesantren saya tidak 
lagi melaksanakan shalat lima waktu dan membaca Al-Qur’an karena 
pergaulan saya setelah keluar dari pondok itu kurang baik dan saya akui 
perilaku daya itu karena sudah banyak yang meyaksikannya”

17
 

 
Dari penjelasan di atas ada yang perilaku keagamaan alumni pondok 

pesantren yang diajarkan sewaktu masih mondok tidak lagi dilaksanakan setelah 

keluar dari pondok pesantren karena pergaulannya. 

Seperti pula yang dikatakan oleh saudara Sandi Herrnansyah alumni 

pondok pesantren tahun 2014,sebagai berikut: 

“Perilaku keagamaan alumni pondok pesantren yang saya lihat saat ini 

memang berbeda-beda selain mempunyai watak yang berbeda-beda juga 

karena faktor pergaulan dan faktor keluarga, sehingga sebagian diantara 

alumni ada yang rajin beribadah, membaca Al-Qur’an dan ada juga yang 

setelah keluar dari pondok mereka memilih merusak dirinya karena 

pergaulan mereka yang kurang baik”
18

 

 

                                                             
16

Rahmat (21 Tahun) Alumni Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko, Wawancara, 

Pullaweng Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, 26 Februari 2020 
17

NN  (23 Tahun) Alumni Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko, Wawancara, 

Pullaweng Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, 26 Februari 2020 
18

Sandy Hermansyah (24 Tahun) Alumni Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko, 

Wawancara, Pullaweng Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, 26 Februari 

2020 
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Berikut hasil wawancara dengan bapak Haleko selaku kepala Desa 

Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, yaitu: 

“Menurut saya perilaku keagamaan yang saya lihat disini, mereka itu 

alumni pesantren tapi tidak menutup kemungkinan perilakunya itu sesuai 

dengan yang diajarkan sewaktu dia berada di pondok pesantren karena 

mereka itu karakternya itu berbeda-beda pasti dari segi keagamaannya itu 

berbeda, kalau dilihat dari segi karakternya itu ada yang keagamaannya 

baik dan ada yang masih bertahap menuju perbaikan, ada juga alumni 

yang setelah keluar dari pesantren dia mengalami perubahan karena 

pengaruh lingkungannya.”
19

 

 

Hal serupa yang dikatakan oleh bapak Sudirman, S.Ag selaku kepala 

pondok pesantren As’adiyah Dapoko, yaitu: 

“Menurut saya Alumni ini tidak semua murni pernah tinggal pondok jadi 

melihat perilaku keagamaan alumni itu dari segi karakter alumni yang 

masih bertahap untuk memperbaiki dengan yang sudah dibenahi. 

Perbaikan itu tadi bahwa yang pernah tinggal pondok itu berarti secara 

penuh bisa membentuk perilaku keagamaannya seperti shalat lima waktu, 

membaca Al-Qur’an dan melakukan puasa sunnah maupun puasa 

ramadhan serta rajin bersedekah, tapi yang tidak pernah tinggal pondok 

itu masih butuh perhatian untuk membentuk perilaku keagamaannya.”
20

 

 

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa alumni pondok pesantren 

lebih rajin untuk mengamalkan perilaku yang beragama yang dapat membuat kita 

lebih dekat dengan Allah SWT karena alumni lebih rajin mengamalkan apa yang 

diajarkan dalam agama islam seperti shalat wajib lima waktu, membaca Al-

Qur’an, puasa sunnah. Namun yang paling sering dilakukan adalah shalat lima 

waktu dan membaca Al-Qur’an karena kebiasaan  inilah yang paling sering 

dilakukan oleh seseorang  khususnya alumni pondok pesantren As’adiyah dapoko. 

                                                             
19

Haleko (40 Tahun) Kepala Desa Ulugalung, Wawancara, Barayya Desa Ulugalung 

Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, 24 Februari 2020 
20

Sudirman, S.Ag. (39 Tahun) Kepala Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko, 

Wawancara, Dapoko Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, 1 Mart 2020 
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Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Basir selaku Imam desa di Desa 

Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, Sebagai Berikut: 

“Menurut saya Perilaku keagamaan yang dilakukan alumni pondok 

pesantren itu sangat bermanfaat untuk dirinya atau orang lain. Karena 

perilaku keagamaan itu perilaku yang berpengaruh positif seperti 

melaksanakan shalat dan tidak meninggalkannya. Perilaku keagamaan 

lainnya itu puasa sunnah, puasa ramadhan tanpa ada keterpaksaan dari 

diri mereka, serta mereka rajin bersedekah dan saling membantu.”
21

 

 

Hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Ibu Salma seorang staf desa di 

Desa Ulugalung, pendapatnya yaitu: 

“Menurut saya Alumni ponpes ada berbagai macam-macam watak dan 

tidak sedikit dari alumni yang setelah lulus dari pesantren kembali 

religius seperti saat di dalam pesantren seperti rajin melaksanakan shalat 

dan membaca Al-qur’an, namun tidak menutup kemungkinan juga 

banyak alumni podok pesantren yang yang kembali seperti sebelum 

menginjakkan kakinya di pondok itu karena tidak ada aturan lagi dan 

sudah terpengaruh oleh lingkungan  dan teman pergaulan”.
22

 

 

Pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa banyak perilaku 

keagamaan yang diamalkan oleh alumni pondok pesantren yang mengarah ke 

positif baik untuk dirinya atau orang lain, karena didalam agama memang harus 

mengamalkan apa yang diajarkan dalam agama Islam untuk lebih dekat kepada 

Allah. 
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Basir (40 Tahun) Iman  Desa Ulugalung, Wawancara, Cappa. Bori’ Desa Ulugalung 

Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, 24 Februari 2020 
22

Salma (38 Tahun)  Staff Desa Ulugalung, Wawancara, Dapoko Desa Ulugalung 

Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, 24 Februari 2020 
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C. Interaksi Alumni Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko dengan Masyarakat 

di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng 

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara suatu individu 

dengan individu lainnya, dimana perilaku atau tindakan seseorang akan 

mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku atau tindakan individu 

maupun sebaliknya. Adapun bentuk interaksi yang dilakukan alumni yaitu 

Interaksi Asosiatif: 

1. Kerja Sama 

Kerja sama yang dimaksud yaitu suatu usaha antara orang perorangan 

atau kelompok manusia untuk mencapai satu tujuan bersama. Dalam hasil 

pengamatan setelah dilakukan wawancara terhadap alumni pondok pesantren 

As’adiyah Dapoko menunjukkan` hubungan yang dijalin alumni dengan 

masyarakat lainnya. Seperti yang di utarakan oleh saudari Nurfadillah alumni 

Pondok Pesanstren As’adiyah Dapoko tahun 2014, yaitu: 

“Hubungan saya dengan masyarakat alhamdulillah komunikasinya 

nyambung dan saling membantuki satu sama lain, dan saya bisa ikut 

gotong royong kalau hari minggu, saya juga biasa ikut dalam majelis 

ta’lim yang biasa ibu-ibu disini lakukan supaya saya bisa lebih dekat 

dengan mereka”
23

 

  

Sulkifli sebagai alumni Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko tahun 2015 

dalam wawancaranya mengungkapkan sebagai berikut: 

“Hubungan saya dengan Masyarakat alhamdulillah baik, karena sudah 

akrab dengan masyarakat disini jadi biasanya kalau hari libur ada 

diadakan kerja bakti sesama masyarakat dan saya bisa berbaur dengan 

mereka tanpa rasa malu”
24
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Nurfadillah (21 Tahun) Alumni Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko, Wawancara, 

Barayya Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, 1 Maret 2020 
24

Sulkifli (22 Tahun) Alumni Pondok esantren As’adiyah Dapoko, Wawancara, Bonto-

Bonto Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, 3 Maret 2020 
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Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa alumni pesantren masih 

menjalin hubungan dengan baik antar alumni maupun ke masyarakat, mereka 

saling membantu.  

Hal seperti itu juga disampaikan oleh Bapak Baharuddin selaku 

masyarakat setempat dan juga seorang guru yang mengatakan, sebagai berikut : 

“Menurut saya hubungan sosial alumni pondok pesantren itu bagus 

karena mereka masih berkomunikasi dengan temannya, menciptakan rasa 

tolong menolong, gotong royong dan mereka selalu ramah kepada 

masyarakat. Alumni pondok pesantren selalu menjaga perasaan 

masyarakat setempat dengan menjaga sikap mereka.”
25

 

 

Pernyataan yang disampaikan bapak Baharuddin dapat dipahami bahwa 

alumni pesantren berkomunikasi dengan baik antar sesama alumni dan 

masyarakat lainnya, mereka saling membantu, gotong royong dan saling menjaga 

perasaan. 

2. Akomodasi 

Akomodasi yang dimaksud disini yaitu adanya suatu keseimbangan 

dalam interaksi antar perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam 

masyarakat. 

Hasil wawancara dengan saudara Ulfa Nur Ipa alumni pondok pesantren 

tahun 2014, mengaakan: 

“Saya dengan masyarakat yang lainnya berkomunikasi dengan baik, 

saling memberi kabar dan biasa kami ngumpul di suatu tempat, saya 

selalu menyempatkan diri saya umtuk saling membantu dan 

alhamdulillah saya bisa berinteraksi dengan baik terhadap orang lain.”
26
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Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa alumni pesantren dengan 

masyarakat saling membantu dan berinteraksi dengan baik. 

Hal senada juga dikatakan oleh saudara Fahmi, Alumni pondok pesantren 

As’adiyah Dapoko tahun 2014, sebagai berikut: 

“Saya sebagai alumni pondok pesantren sangat bersyukur karena masih 

menjalin hubungan dengan baik antar sesama alumni, kami selalu 

menjalin tali persauadaraan kami seperti sewaktu kami masih masih di 

pondok, kami masih saling membantu ketika ada temanku yang lagi 

kesusahan. Begitupun hubungan saya dengan masyarakat disini 

alhamdulillah terjalin dengan baik karena masyarakat disini ramah dan 

juga saling membantu sesama. Saya sangat berterimah kasih kepada 

ustadz maupun ustadzah yang selalu mengajarkan saya tentang 

berinteraksi dengan baik kepada orang lain dan saling membantu.”
27

 

 

Pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa alumni pesantren 

selalu diajarkan untuk berinteraksi dengan baik antar sesama alumni maupun 

masyarakat setempat dan saling membantu sesama. 

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pengajar di 

pondok pesantren As’adiyah yaitu Ibu Syamsia seorang guru, mengatakan: 

“Sejauh yang saya lihat para alumni pondok pesantren masih menjalin 

hubungan dengan baik dengan sesama alumni atau sesama masyarakat, 

para alumni suka membantu dan saling mengahargai antar sesama, 

mereka juga sering menyempatkan diri jika hari libur disini melakukan 

gotong royong. Alumni pondok pesantren itu selalu ramah kepada 

masyarakat.”
28

 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alunni pondok 

pesantren menjalin hubungan dengan sesama alumni atau masyarakat setempat itu 

sangat baik karena mereka selalu ramah dan menciptakan rasa tolong menolong 

antar sesama umat.  
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D. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Keagamanan Alumni Pondok 

Pesantren As’adiyah Dapoko di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, 

Kabupaten Bantaeng 

Peneliti juga memperoleh penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku keagamaan alumni pondok pesantren As’adiyah Dapoko 

di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Hal tersebut 

disampaikan oleh Ibu Salma seorang staf desa ulugalung tentang pendapatnya 

yaitu: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal disini yaitu keluarga, berbicara tentang keluarga, setiap 

orang pasti langsung dengan ayah, ibu, kakak, dan adik. Pada dasarnya keluarga 

adalah masyarakat kecil yang tersusun atas kepala keluarga dan beberapa orang 

yang terkumpul dan tingal bersama. Dari hasil wawancara dengan kepala pondok 

pesantren As’adiyah Dapoko, yaitu Bapak Sudirman memberikan pernyataan 

berupa: 

“Menurutnya keluarga jadi salah satu faktor dalam mempengaruhi 

perilaku keagamaan alumni pondok pesantren seperti dalam ibadah shalat 

seseorang karena didalam keluarga, orang tua harus ikut memberikan 

nasihat kepada anak-anaknya untuk menjalankan perintah Allah SWT.”
29

 

 

Hal seperti itu juga disampaikan oleh Ibu Syamsiah seorang guru di 

Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko, yaitu: 

“Menurutnya orang tua yang baik akan memberikan nasihat yang baik 

karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak baik dan berperilaku 

tidak baik, baik itu dari segi agama maupun segi lainnya. Tetapi yang 

menjadi turunnya ibadah seseorang itu karena kurangnya perhatian dari 
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orang tua, bisa jadi karena sifat acuh tak acuh sehingga menjadikan 

seorang anakx akan berbuat sesuka hatinya.”
30

 

 

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh  saudari Mardiana selaku 

masyarakat setempat, mengatakan sebagai berikut: 

“Pendapatnya tentang keluarga kepada seorang anak dalam perilaku 

keagamaan sangat besar karena orang tua yang mendidik anaknya dengan 

baik pasti anak itu akan berperilaku dengan baik kalau anak itu memang 

benar-benar dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh kedua 

orang tuanya itu, namun kalau orang tua tidak mengajarkan yang baik 

kepada anaknya maka dapat anaknya itu akan menjadi pribadi yang 

kurang baik bagi dirinya. Menurut saya hanya sebagian saja yang terjadi 

pada seseorang karena setiap orang itu berbeda-beda tergantung latar 

belakang keluarganya dan tergantung si anak dalam menentukan 

hidupnya apakah dia akan rajin untuk menerapkan perilaku 

keagamaannya atau sebaliknya.”
31

 

 

Dapat dipahami bahwa perhatian keluarga sangat dibutuhkan dalam 

membimbing dan mendidik anak-anaknya supaya berperilaku keagamaan yang 

baik dan dapat juga jadi pengaruh yang buruk jika tidak ada peran orang tua. 

Didikan dari orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

seseorang baik dalam perilaku keagamaan seperti ibadah shalat maupun perilaku 

lainnya. 

b. Faktor Eksternal 

a. Lingkungan Sekitar 

Lingkungan sekitar merupakan yang mencakup segala hal yang ada 

disekitar kita baik yang jauh maupun jaraknya yang dekat. Dimana dalam suatu 

lingkungan sekitar memiliki makna tertentu dan mempiunyai pengaruh tertentu 
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terhadap seseorang. Seperti hasil wawancara terhadap salah satu masyarakat yang 

juga merupakan seorang staf desa ulugalung, yaitu sebagai berikut: 

“Ibu Salma berpendapat bahwa Lingkungan adalah salah satu faktor yang 

menjadi pemicu naik turunnya perilaku keagamaan seseorang, kalau 

dalam lingkungan sekitar itu rajin beribadah seperti shalat maka 

seseorang itu akan rajin juga beribadah tapi kalau di lingkungan itu tidak 

bagus maka orang itu akan susah dalam beribadah seperti shalat.”
32

 

 

Dari pernyataan tersebut hal seperti itu juga disampaikan oleh: 

“Bapak Haleko selaku kepala Desa Ulugalung mengatakan Lingkungan 

ini sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku keagaman alumni seperti 

shalat, jika dalam lingkungan baik dan penerapan beragamanya baik 

maka dia akan ikut untuk melaksanakan tapi kalau lingkungan tidak 

bagus maka dia juga akan terpengaruh dengan hal buruk.”
33

 

 

Dapat kita pahami, jika suatu lingkungan itu baik maka yang terjadi 

adalah kebaikan-kebaikan yang membawa hasil positif terlebih dalam hal 

melaksanakan ibadah shalat, jika dalam lingkungan sekitar  baik dalam 

menjalankan shalat maka orang-orang disekiarnya ikut dan mengamalkan ibadah 

kepada Allah dengan baik dan ikhlas. Jika yang terjadi adalah sebaliknya maka 

dalam melaksanakan shalat pun akan menjadi turun dan berdampak pada yang 

keburukan. 

b. Teman Pergaulan 

Kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi remaja yang 

mempunyai peranan penting bagi perkembangan kepribadiannya, salah satunya 

untuk mengembangkan identitas diri.
34

 Seorang teman sebaya mempunyai 
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pengaruh terhadap perilaku bagi seseorang baik secara sosial maupun 

keagamaannya. Pengaruh teman sebaya terhadap seseorang dapat berupa 

pengaruh yang positif maupun negatif tergantung seseorang dalam memilih 

teman. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak basir, yaitu: 

“Menurut saya teman sepergaulan sangat berpengaruh dalam perilaku 

seseorang seperti dalam hal ibadah shalat, kalau temannya baik maka dia 

akan ikut baik tapi kalau temannya berperilaku buruk maka dia pun akan 

ikunt dalam keburukan, seperti yang saya lihat pada alumni pesantren, 

yang menjadi hal penyebabnya naik turunnya ibdahnya yaitu karena 

teman sepergaulan.”
35

 

 

Dari pernyataan di atas Karman Alumni pondok pesantren memberikan 

pendapatnya yaitu: 

“Teman sangat memberikan pengaruh bagi seseorang baik itu positif 

maupun negatif. Contohnya kalau teman saya baik dan rajin dalam 

menerapkan perilaku keagamaan maka saya akan mencontohnya atau 

saya akan ikut baik tapi kalau teman saya ada yang kurang baik maka 

saya akan mengikutinya juga. Karena teman saya perilakunya kurang 

baik, saya ikut juga dalam hal yag kurang baik dalam perilaku 

keagamaan.”
36

 

 

Hal seperti itu juga disampaikan oleh saudara Sandi Hermansyah alumni 

pondok pesantren, pendapatnya sebagai berikut: 

“Pengaruh baik dan buruknya perilaku keagamaan alumni pondok 

pesantren yaitu teman sepergaulan karena teman adalah orang yang 

paling sering berada didekat kita. Seperti juga melaksanakan shalat atau 

ibadah lainnya, kalau teman saya baik maka saya akan mengikut juga 

tapi kalau temanku tdak baik dalam hal ibadah maka besar kemungkinan 

saya juga akan ikut  temanku itu.”
37
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Dapat dipahami kalau teman sepergaulan dapat menjadi salah satu faktor 

dalam melakukan suatu perilaku keagamaan alumni. Bagi alumni pesantren, 

teman bisa jadi pengaruh besar dalam menerapkan perilaku keagamaan seperti 

ibadah shalat, jika temannya kurang dalam melaksanakan ibadah shalat maka 

lama kelaman dia juga akan ikut, tapi kalau temannya baik dalam melaksanakan 

shalat makadia akan lebih rajin untuk melaksanakan shalat. Namun, semua yang 

menjadi perilaku keagamaan seseorang akan kembali pada diri sendiri masing-

masing. 

c. Media Sosial 

Media sosial adalah media online yang dimanfaatkan sebagai sarana 

pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial penggunaannya dapat 

saling berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial 

menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah 

suatu komunikasi kedalam dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang 

banyak digunakan orang banyak adalah Whatshapp, Facebook, Youtube, dan lain-

lain. 

Hasil pengamatan peniliti banyak alumni yang sibuk dengan penggunaan 

media sosial baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja. 

Alumni pondok pesantren banyak yang tidak mampu untuk mengontrol dirinya 

dalam memanfaatkan media sosial sehingga lalai akan kewajiban kepada dirinya 

terutama dalam menerapkan perilaku keagamaan yang berkaitan dengan ibadah 

shalat maupun ibadah lainnya. Namun, ada juga sebagian alumni yang mampu 
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mengontrol dirinya dalam penggunaan media sosial sehingga perilaku 

keagamaannya tetap dijalankan dengan baik. 

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, berikut adalah hasil wawancara 

yang peneliti lakukan dengan Alumni Pondok Pesantren As’adiyah Dapoko 

tentang perilaku keagamaan alumni. Saudari Selvy Nur berpendapat sebagai 

berikut: 

“Menurutnya salah satu yang menjadi faktor yang mempengaruhi 

perilaku keagamaan seseorang adalah media sosial. Alumni yang dapat 

menyeimbangkan dirinya dengan media sosial akan mampu menjalankan 

ibadahnya dengan baik contohnya dalam melaksanakan shalat, kalau 

alumni memanfaatkan media sosial dengan baik, dia akan tetap 

melaksanakan ibadah sholat dengan baik dan akan berusaha shalat diawal 

waktu. Tetapi kalau alumni terlalu sibuk dengan media sosial akan 

menjadi pengaruh buruk bagi dirinya dan ibadahnya yang biasa dia 

lakukan di pesantren menjadi terabaikan dan lupa untuk 

melaksanakannya.”
38

 

 

Hal seperti itu diungkapkan oleh saudara Rahmat Alumni pondok 

pesantren As’adiyah dapoko, yaitu: 

“Menurutnya media sosial menjadi satu faktor yang memprngaruhi 

perilaku keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita setiap hari wajib 

melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari, kalau seorang 

menggunakan media sosial dengan baik dan dapat mengontrol dirinya 

pasti shalatnya akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang dilakukan 

sewaktu d pesantren. Tetapi kalau alumni itu terlena dengan penggunaan 

media sosial maka ibadah shalatnya akan terabaikan dan akan menunda-

nunda waktu shalatnya.”
39

 

 

Hasil wawancara dengan saudara salah satu Alumni pondok pesantren 

As’adiyah Dapoko, yaitu: 

“Saya merasakan pengaruh dalam menggunakan media sosial, besar 

sekali pengaruh media sosial bagi banyak orang, apalagi bagi alumni 
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yang pernah tinggal pondok yang biasanya di pesantren lebih sering 

kajian agama dan ilmu pengetahuan dan lebih di tekankan untuk taat 

kepada ajaran agama islam seperti shalat dan puasa atau ibadah lainnya. 

Tapi ketika tamat dari pesantren yang dihadapi bukan hanya ajaran 

agama dan pengetahuan saja, tetapi ada banyak hal yang ada 

dilingkungan salah satunya adalah media sosial. Saya termasuk dalam 

penggunaan media sosial dan saya pernah sibuk dan lalai pada kegiatan 

lainnya karena media sosial yang berdampak terlalu buruk bagi saya.”
40

 

 

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa media 

sosial ini termasuk pengaruh dalam perilaku keagamaan alumni pondok pesantren, 

baik itu berdampak baik maupun berdampak buruk. Karena sebagai pengguna 

media sosial harus bisa menyeimbangkan dan memanfaatkan sebaik mungkin. 

Media sosial termasuk bagian dari faktor yang mempengaruhi perilaku 

keagamaan alumni pondok pesantren secara ibadah shalat maupun ibadah lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang terkait dengan judul 

yang dirumuskan oleh peneliti “Perilaku Keagamaan Alumni Pondok Pesantren 

As’adiyah Dapoko di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten 

Bantaeng” dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perilaku keagamaan alumni pondok pesantren As’adiyah Dapoko sudah 

cukup memadai dan sesuai dengan harapan yang semestinya bahwa alumni 

pesantren ini dianggap mampu berperilaku dan sudah lebih banyak 

mengetahui tentang agama, walaupun masih ada sebagian alumni pondok 

pesantren yang kurang menerapkan ajaran agama tapi sebagian dari mereka 

tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi kewajibannya seperti shalat 

wajib. Dalam pengamatan ini Alumni pesantren menerapkan ibadah shalat 

cukup baik walaupun masih ada sebagian yang masih kurang aktif dalam 

menjalankan ibadah shalat lima waktu, Mengaji dan dalam menjalankan 

puasa ramadhan keseluruhan alumni cukup baik dan mengamalkannya 

karena setiap alumni yang peneliti amati rata-rata menjalankan ibadah 

dengan baik. 

2. Interaksi Alumni pondok pesantren As’adiyah dapoko dengan masyarakat 

itu sudah cukup baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungan 

masyarakat karena pada dasarnya mereka sudah memahami bagaimana 

menjalankan hubungan yang baik kepada Allah maupun masyarakat dan di 
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terapkan sesuai dengan tuntutan agama. Tapi masih ada sebagian alumni 

yang rendah jiwa agamanya walaupun sudah belajar dari pesantren. Dapat 

dipahami bahwa hubungan perilaku keagamaan alumni Pondok Pesantren 

As’adiyah Dapoko sudah terkesan baik dan menggambarkan seorang alumni 

pesantren yang sudah biasa dengan didikan agama supaya menjadi orang 

yang berguna dan selalu mengingat dengan adanya kuasa Allah swr 

walaupun masih banyak di lingkungan sekitar kita yang masih kurang 

menerapkan perilaku keagamaannya. 

3. Faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan alumni pondok pesantren 

As’adiyah Dapoko di Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten 

Bantaeng yaitu Lingkungan sekitar, teman sebaya, keluarga dan media 

sosial, dari semua faktor dapat menjadi pengaruh positif dan negatif jika 

seorang alumni tidak dapat menyeimbangkan dirinya, Seperti dalam 

linkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap aktifitas perilaku 

keagamaan jika dalam suatu keluarga agamanya tinggi tentu akan 

berpengaruh baik bagi seorang yang hidup dalam keluarga yang taat akan 

beragama dan megajarkan hal baik mengenai perilaku keagamaan. Tapi jika 

sebaliknya jika seorang orang tua hanya berdiam diri dan tidak memberikan 

nasehat kepada anak-anaknya yang tidak melaksanakan ibadah yang baik 

maka dia akan lalai dalam mengerjakan ibadah yang diajarkan agama. 

Adapun faktor penghambat ibadah seseorang yaitu lingkungan yang kurang 

mendukung seperti keluarga, masyarakat atau teman serta penggunaan 

sosial media yang semakin marak pada zaman sekarang. 



66 
 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tidak sebatas lembar-lembar kertas 

yang tersimpan dalam lemari berkas. Hasil penelitian yang menyatakan besar 

pengaruh seorang alumni pesantren dalam lingkungan sehingga melahirkan 

perilaku keagamaan. 

Dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa hal yang peniliti sampaikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan perilaku agama dan peningkatan 

pelaksanaan shalat dengan baik: 

1. Alumni lebih mempersiapkan diri dalam melaksanakan ibadah shalat serta 

menjaga dan memaksimalkan fasilitas yang ada di mesjid. 

2. Keluarga Alumni seharusnya memberikan bimbingan dan arahan kepada 

anak-anaknya dalam mengerjakan shalat berjamaah. 

3. Bagi peneliti, berkenaan dengan kepentingan ilmiah, maka dapat dilanjutkan 

bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang sama 

dapat diusahakan untuk mengkaji masalah ini dengan jangkauan yang lebih 

luas dan menambah topik yang belum terungkap dalam penelitian ini 

sehingga memberikan sumbangan besar terhadap kajian perilaku keagamaan 

dan faktor-fakor yang mempengaruhi perilaku keagamaan. 

 Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, dengan rahmat dan 

hidayah Allah Swt, maka penuis dapat menyelesaikan skripsi ini, itu semua 

berkan hidayah, rahmat dan izin Allah Swt. Oleh karena itu tidak ada kata yang 

pantas penulis ucapkan dengan ketulusan hati kecuali hanya mengucapkan puji 

syukur atas kehadirat Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam 
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penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan karena 

keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, dengan kerendahan hati penulis 

mengaharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. 
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