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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

DAN KATEGORI SINGKATAN 

Pada prinsipnya “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang digunakan 

dalam penulisan disertasi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) 

Menteri Agama R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, 

Nomor: 0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es\ (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 {s}ad s} es ص

 d}ad d} d}e ض

 t}a t} t}e ط

 z}a z} z}et ظ
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 ai „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق

 Hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

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 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A اَ 

َِِ  Kasrah I I اِ

 d}ammah U U اَ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya ai a dan i ـىَْ 

 fath}ah dan wau iu i dan u ـوَْ 
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Contoh: 

ـفَْ  kaifa : كَـي 

ْلَْ  haula : هَـو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ل...َْْْْا ...َْ  fath}ah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

ػىِِْ  Kasrah dan ya I i dan garis di atas 

 d}ammah dan wau U u dan garis di atas   ــُـو

Contoh: 

 ma>ta : ما ت  

 <rama : ر م ى

 qi>la : قِيْل  

وْت    yamu>tu : يَ 

4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, trans-

literasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : ر كْض ة الأ طْف اؿِ 

دِيػْن ة ا لْفاضِل ة ُ  ا لْم   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ة    al-h}ikmah :  ا لِحكْم 

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ّّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ُ    ر بنّا  : rabbana> 

 <najjai>na : نَ َّيْنا 
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ُِْا لح قّ   : al-h}aqq 

 al-h}ajj : ا لح جّ   

 nu‚ima :   نػ عّم  

 aduwwun‘ : ع د كٌّ 

Jika huruf ٖ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّٖ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع لِىٌّ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر بى 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

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

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

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengi-

kutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

مْس   ُّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  : ا لشّ

 al-zalzalah (az-zalzalah)  : ا لزَّلز لة   

 al-falsafah  : ا لف لْسف ة   

 al-bila>du  : ْْ ا لبلا د   

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contohnya: 

 ta’muru>na : تأم ر كْف  

لنػّوْء   ا  ُ  : al-nau’ 

 syai’un : ش يْءٌ  

 umirtu : أ مِرْت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 



 

xvi 

 

ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari alqura>n), 

Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

 billa>h بِاِاللِْ di>nulla>h دِين  اللِ 

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h ه مْ فِْ ر حم ةِ اللِ 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =   Cetakan 

swt =   subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw      =   s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
H = Hijrah 

h     =  halaman  

M = Masehi 

No. =  Nomor  

Pen. =  Penerbit 

pen. =  penulis 

Q.S.     =  Qur‟an, Surah  

/… : …=  Nomor Surah : ayat 

r.a.       =  radiyalla>hu ‘anhu (’anha) 
s.M = sebelum Masehi 

t.d.     =  tanpa data 

t.p.   =  tanpa penerbit 

t.t. =  tanpa tempat 

t.th. =  tanpa tahun 

w.  = wafat tahun 
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ABSTRAK 

Nama : Zulfajrin 

NIM : 80500220020 

Prodi : Ekonomi Syariah 

Judul : Dampak Keberadaan Pondok Modern Darussalam Gontor 6 

Riyadhatul Mujahidin Pada Perubahan Kondisi Sosial Dan 

Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Mowila Perspektif Ekonomi 

Syariah 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Pondok Modern 

Darussalam Gontor Kampus 6 Riyadhatul Mujahidin dalam meningkatkan 

pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat Kecamatan Mowila dalam 

Perspektif Ekonomi Syariah. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian di lakukan di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan yang 

terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan yang digunakan dalalam 

penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Sumber data penelitian 

menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan 

cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pengolahan dan analisis data 

menggunakan metode analisis SWOT. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Modern Darussalam 

Gontor Kampus 6 Riyadhtul Mujahidin memaksimalkan program pemberdayaan 

disektor ekonomi dan sosial melalui beberapa program, dalam sektor sosial, 

Pondok Gontor 6 rutin melakukan kegiatan pengajian akbar yang dihadiri oleh 

ibu-ibu majlis ta‟lim, dan juga kegiatan pembelajaran Al Quran bagi anak-anak 

pelajar desa Pudahoa, adapaun dari sektor ekonomi Pondok Gontor 6 

memberdayakan masyarakat dengan berbagai program, yaitu, program 

pengelolaan perkebunan sawit, program penggemukan sapi, pengelolaan disektor 

pertanian, dan beberapa pembantu internal pondok seperti juru masak dan petugas 

kebersihan. Beradasarkan tabel matrik internal-eksternal (IE) menunjukkan bahwa 

kondisi Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin berada pada 

sel I, yaitu strategi yang dapat diterapkan adalah strategi tumbuh dan membangun 

(Grow and Build). Strategi yang dapat digunakan adalah mendukung kebijakan 

yang telah dibuat oleh pondok, memaksimalkan seluruh fasilitas dan kesempatan 

yang ada, berinovasi dengan cara membuat dan mengembangkan produk-produk 

baru, memaksimalkan kekuatan untuk merencanakan berbagai peluang yang ada 

sehingga pondok dapat menyeimbangi ancaman dan kelemahan sistem ini, 

sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan setiap program pemberdayaan 

masyarakat menjadi lebih baik. Dalam perspektif ekonomi Islam proses akad 

kerjasama yang digunakan sudah menerapkan pada kaidah-kaidah agama Islam 

dengan transparan. 

 

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Sosial dan Ekonomi, Perspektif Ekonomi 

Syariah, SWOT. 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pondok pesantren adalah khazanah khas bagi Indonesia dan mendapatkan 

peran signifikan dalam perkembangan bangsa Indonesia. Didalam institusi 

otonom tersebut terdapat keunikan di dalam memadukan antara nilai-nilai Islam,  

kearifan lokal dan barat dalam proses pembelajaran.
1
 Pesantren dinilai mampu 

bertahan sejak berdiri-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini, 

sehingga santri memiliki peran andil dalam proses kemerdekaan Indonesia. 

Perkembangan pesantren tentu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan agama 

Islam di Indonesia. 

Beberapa penelitian menilai bahwa tradisi pondok pesantren terjadi pada  

abad 11 hingga abad 14, dimana masa transisi yang dimulai dari peradaban Hindu 

Budha Majapahit hingga periode pembangunan peradaban Nusantara. Pesantren 

sebagai lembaga pendidikan tidak hanya terkenal dengan makna keislaman, tetapi 

juga memiliki makna keaslian (indigenous) Indonesia. Ekonomi Syariah telah 

men-jadi solusi sistem perekonomian yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan 

men-junjung tinggi nilai kepemilikan, nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan 

dan persaudaraan serta kebersamaan.
2
 Pesantren yaitu sebuah institusi keagamaan 

                                                             
1
Muhammad Nafik Hadi Ryandono, “Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan 

Sosial ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20 Islamic Boarding School Role in Sosial Economic 

Empowerment in East Java in 20 Th Century,” Mozaik Humaniora 1, no. 2 (2018): 189–204. 
2
Chusmeru, Masrukin, and Sri Pangestuti, “Koperasi Pondok Pesantren Sebagai 

Pemberdayaan Ekonomi Santri,” Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers 

”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII" 5, no. 

November (2017): 990–98. 
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yang tidak dapat lepas dari masyarakat, khususnya masyarakat daerah pedesaan, 

karena pesantren tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. 

Seiring dengan perkembangan zaman, telah terjadi perubahan para-digma 

dalam sistem kepesantrenan. Pondok pesantren saat ini khususnya pondok modern 

berusaha mengembangkan masa depan institusi tersebut, bukan hanya membentuk 

kader kyai, dai, ahli hadist, maupun pembaca kitab kuning, namun melebihi itu,
3
 

lewat proses pembelajaran yang sanggup menciptakan sumber daya manusia yang 

berpengetahuan luas, memahami seluruh bidang ilmu pengetahuan serta sanggup 

menyatukan ilmu-ilmu agama dengan ilmu universal yang menyangkut kehidupan 

warga. Pesantren harus mampu mengelola dan memberikan manfaat, tidak hanya 

santri, tetapi masyarakat sekitar dengan benar dan sesuai kebutuhan, agar 

terciptanya keselarasan antara kemajuan dunia pendidikan dan kemajuan ekonomi 

sosial masyarakat. Tanpa didasari ekonomi yang kuat, pondok pesantren dan 

perguruan tinggi yang berbasis pesantren akan mengalami kemunduran dalam 

bertahan di masa masa sulit dalam masyarakat, bahkan akan kehilangan 

eksistensinya.
4
 Di era persaingan perkembangan kemampuan yang telah di-

dapatkan dalam pondok harus diterapkan berlandaskan syariat Islam, sehingga 

mampu bersaing dalam ranah global dan menjawab tantangan yang berkembang 

didunia ekonomi. 

                                                             
3
Rizal Muttaqin, “Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi 

Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap 

Kemandirian Eknomi Santri Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya),” JESI (Jurnal 

Ekonomi Syariah Indonesia) 1, no. 2 (2016): 65, https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).65-94. 
4
Suharto Suharto and Muhammad Iqbal Fasa, “Model Pengembangan Manajemen Bisnis 

Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia,” Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan 

Bisnis Islam 3, no. 2 (2018): 92, https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1199. 
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Perkembangan pondok pesantren di Indonesia dinilai begitu pesat, tercatat 

lebih dari lima ribu pondok pesantren yang tersebar di enam puluh ribu delapan 

desa, dan saat ini jumlah pesantren sebanyak 25.785 atau 77,8%, yang terletak di 

Pulau Jawa, 22,2% di luar Jawa, dengan rincian model pasantren Salaf 41,5%, 

Khalaf 9,6% dan perpaduan 48,9%,
5
 maka diharapkan dengan perkembangan 

pondok pesantren di Indonesia dapat menghasilkan insan yang taat akan 

religiusitas yang kuat dan memiliki jiwa sosial yang telah didapatkan.  

Peningkatan kualitas diri manusia adalah bagian yang menjadi sumber 

daya dalam pembangunan institusi, dan merupakan prasyarat utama dalam 

memperbaiki ekonomi dan sosial makasyarakat.
6
 Namun dari jumlah pondok 

pesantren yang ada di Indonesia hanya beberapa dari keseluruhan jumlah pondok 

pesantren yang bisa dikatakan berkembang dalam hal meningkatkan sosial 

ekonomi dari seluruh civitas akademika didalamnya dan dapat mengikuti 

perkembangan ekonomi saat ini. Jika seluruh pondok pesantren di Indonesia dapat 

memaksimalkan seluruh perputaran ekonomi yang terjadi di suatu pondok tersebut 

maka dapat berdampak baik pula bagi peningkatan ekonomi dan sosial santri, 

guru maupun seluruh lingkungan masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu seluruh 

pondok pesantren di Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan kegiatan 

ekonomi sehingga dapat memaksimalkan peningkatan ekonomi dan sosial santri, 

guru maupun masyarakat sekitar, pondok modern dinilai memiliki ekonomi 

proteksi yang sangat kuat melalui sistem kemandiriannya dalam pengelolaan 

                                                             
5
https://data.kemenag.go.id/statistik/pendidikan/ponpes, diakses pada 21 juni 2022, 12.41 
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Asep Sugandi, Hasan Basri Tanjung, and Radif Khotamir Rusli, “Peran Pondok 

Pesantren (Ponpes) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” Tadbir Muwahhid 1, no. 

2 (2017): 99, https://doi.org/10.30997/jtm.v1i2.950. 
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ekonomi, sehingga tanpa adanya sistem ekonomi yang kuat, pondok akan 

mengalami kemunduran dan dapat menghentikan beberapa operasional pondok. 

Selain kontribusinya yang berharga bagi pengembangan masyarakat dalam 

arti materil, keterampilan pesantren, dan kemandirian juga berperan penting dalam 

mendorong kewirausahaan. Di lingkungan Pesantren, santri juga dididik untuk 

menjadi wirausahawan yang mandiri, santri di didik bekerja secara mandiri tanpa 

bergantung pada orang lain, lembaga pemerintah atau swasta, santri ingin 

melakukan apapun asalkan halal, sehingga lulusan seorang santri tidak pernah 

bingung dan menganggur saat mencari pekerjaan.
7
 Berdasarkan premis dasar 

bahwa tidak semua lulusan atau lulusan pondok pesantren menjadi ulama atau 

kyai ketika memilih profesi di luar pondok, santri memberikan keterampilan 

sebelum terjun ke masyarakat yang sebenarnya, keterampilan lain perlu diajarkan. 

Di sisi lain, untuk mendukung keberhasilan pembangunan memerlukan kerjasama 

semua pihak termasuk pesantren sebagai lembaga yang berpengaruh secara sosial, 

inilah kemungkinan yang dimiliki pesantren secara historis dan tradisional dalam 

membantu perkembangan ekonomi. 

Pada sisi lain, dunia pesantren membutuhkan optimalisasi pembelajaran 

dalam bidang ekonomi syariah. Perihal ini butuh dilaksanakan agar pembelajaran 

pesantren senantiasa eksis, uptodate, serta memiliki kelebihan adaptif tentang 

kebutuhan warga. Pesantren butuh meningkatkan sistem pendidikannya, 

tercantum metodologi pengajaran serta muatan kurikulum, salah satunya dengan 

mengakomodasi modul fiqih muamalah yang menuju pada kegiatan ekonomi 

                                                             
7
Ugin Lugina, “Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat,  

Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 4, no. 1, March (2018): 53–64, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3552005. 
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kontemporer.
8
 Dalam hubungannya dengan masyarakat, pesantren pada  

hakikatnya berkomitmen untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan dengan 

mengembangkan kegiatan kurikulum dan berpartisipasi aktif dalam 

pengembangan masyarakat sekitar. Tentu saja hal ini tidak dapat berkembang 

dengan baik tanpa dukungan sarana tradisional, seperti wakaf, orang tua siswa, 

pemerintah, swasta atau masyarakat, atau sesekali dukungan dari  donatur lain. 

Selain dari itu, penting untuk memiliki unit usaha yang bertujuan menghimpun 

dana untuk menyelenggarakan kegiatan pondok pesantren dan untuk 

mengembangkan keterampilan di pondok pesantren, dan juga menjadi peluang 

bagi usaha masyarkat dalam mengembangkan usaha di sekitar pondok pesantren. 

Banyak kemungkinan dan manfaat yang bisa kita rasakan dengan adanya 

pondok pesantren, sebagian besar masyarakat hanya melihat potensi pesantren di 

bidang pendidikan agama, pendidikan sosial dan politik. Pondok pesantren 

memiliki potensi kesehatan, pengembangan teknologi dan remediasi lingkungan, 

namun yang terpenting adalah pemberdayaan ekonomi daerah sekitarnya. Oleh 

karena itu, fungsi Pesantren dapat dikatakan sebagai pusat eksekutif pemikir 

keagamaan (Center of excellence), pencetakan sumber daya manusia (Human 

resources), dan penguatan masyarakat (Development agent).
9
 Potensi 

pemberdayaan ekonomi pesantren dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 

memajukan perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini akan berdampak pada 

pengurangan kemiskinan masyarakat. Jika model pemberdayaan ekonomi 

                                                             
8
Marlina, “Potensi Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” Jurnal Hukum 

Islam (JHI) 12, no. 1 (2014): 117–134. 
9
Muhammad Anwar Fathoni and Ade Nur Rohim, “Peran Pesantren Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia,” Conference on Islamic Management, Accounting, 

and Economics (CIMAE)  2 (2019): 133–140. 
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pesantren dikembangkan dan diterapkan secara luas di daerah-daerah seperti kota 

dan negara bagian, kemiskinan di daerah-daerah tersebut dapat dikurangi, seiring 

waktu kemakmuran daerah akan meningkat. 

 ... ٍَ ۡٛ ٌَ دُٔنةَََۢ ثَ ٙۡ لََ ٚكَُٕ  ...يُِكُىۡۚۡ  لۡۡغَُِۡٛبَءِٓ ٱكَ

Terjemahan: “agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang 

kaya saja di antara kamu”.
10

 Secara etimologis, al-dulah dan al-daulah sinonim 

dengan lafazh yang berakar dari kata yang mengandung huruf dal-waw-lam. Al-

Daulah adalah Al Ismu (kata benda), dan sementara Al-Daulah adalah Mashdar, 

substansinya terus berputar. Kata Ad-daulah dalam ayat 7 Surat al-Hasyr 

menunjukkan arti distribusi kekayaan dan mengacu pada petunjuk Allah. 

Bagaimana seharusnya kekayaan dikelola untuk mencapai keadilan dalam 

masyarakat? Kekayaan harus didistribusikan ke semua bagian populasi, dan 

kekayaan itu tidak boleh menjadi komoditas yang hanya disediakan untuk 

didistribusikan oleh orang kaya. Ungkapan dulatan baina agniya berarti milkan 

mutadawalan bainahum khassah (khusus untuk orang kaya, dengan peredaran 

kekayaan). Ad-daurah adalah harta karun yang berputar di antara orang-orang dan 

beredar dari tangan ke tangan. 
11

 

Keberadaan koperasi di setiap pondok pesantren memberikan dampak 

yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi pondok pesantren dan unit usaha 

sekitar pondok. Dampaknya dapat dilihat dalam tiga aspek, salah satunya adalah 

                                                             
10

Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran Al-Karim dan Terjemahnya 

(Semarang: Asy-Syifa, 2001). 
11

Ahmad Lutfi Fikri, Muaidy Yasin, and Akhmad Jupri, “Konsep Pengelolaan Koperasi 

Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7,” Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam 4, no. 02 (2018): 103, https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.249. 
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Kopontren sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi pesantren, kedua, sebagai 

media untuk mempromosikan kewirausahaan santri dan guru mereka, dan ketiga 

kompeten sebagai institusi yang dapat meningkatkan perekonomian sekitar 

masyarakat pedesaan di area pondok pesantren.
12

 Lebih tepatnya, Kopontren hadir 

di tengah-tengah pesantren sebagai lembaga penjamin ekonomi bagi setiap  

pesantren, dan dengan berada di daerah pelosok, secara aktif membuka kesadaran 

kepentingan ekonomi dan meningkatkan produktivitas lingkungan sekitar. 

Banyak pesantren yang berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi 

produktif selaku bagian dari aktivitas pembelajaran santri serta selaku aktivitas 

pesantren bersama warga. Sebagai contoh nyata pemberdayaan ekonomi, banyak 

pondok pesantren yang telah membentuk Koperasi Pondok Pesantren (kopontren). 

Salah satu pondok pesantren yang mandiri secara ekonomi adalah Pondok Modern 

Darussalam Gontor. Gerakan ekonomi Pondok Modern Gontor dimulai pada 

tahun 1970. Dalam perkembangannya, unit usaha tersebut bertambah dan 

kemudian diintegrasikan ke dalam satu wadah seperti Koperasi Pondok Pesantren 

La Tansa dan unit usaha lainnya.
13

 Semua pedoman Pondok Modern Gontor 6 

Putra sepenuhnya terkait dengan prinsip utama dengan Pondok Modern 

Darussalam Gontor Pusat. Namun, bukan berarti menutup kemungkinan terjadi 

perbedaan kreativitas dan inovasi yang muncul dari manajemen dan prakteknya di 

                                                             
12

Syamsuri Syamsuri, “Strategi Pengembangan Ekonomi Berdikari Di Pesantren Gontor 

Berbasis Pengelolaan Kopontren,” Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6, no. 1 

(2020): 37, https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2803. 
13

Ririn Noviyanti, “Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Pengembangan Jiwa 

Entrepreneurship Di Lingkungan Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri 1,” Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj 1 (2017): 77–99. 
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setiap pondok cabang, terutama yang menyangkut persoalan yang bersifat teknis 

yang dipengaruhi oleh budaya dan adat masyarakat sekitar. 

Menjaga keberlangsungan pesantren dan daya saingnya, pesantren harus 

tampil mandiri dalam menjalankan perekonomiannya. Dalam hal ini, Pondok 

Modern Darussalam Gontor merupakan salah satu pondok pesantren yang 

menggarap inisiatif ini. Pondok ini telah disebut "Pesantren Wakaf" sejak tahap 

awal pembangunan. Sebagian besar dari pemasukan Wakaf yang digunakan buat 

pengembangan usaha serta sebagian lagi digunakan guna kesejahteraan guru serta 

pembiayaan pondok pesantren. Semenjak wakaf Pondok Modern Darussalam 

Gontor terus hadapi pertumbuhan yang pesat. Kekayaan Pondok terus meningkat, 

begitu pula atensi warga buat belajar di lembaga ini. Pondok Modern Darussalam 

Gontor diseluruh Indonesia mempunyai 12 Pondok cabang yang tersebar di Jawa, 

Sumatera, serta Sulawesi.
14

  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan daerah 

Konawe Selatan tercatat pada tahun 2019 tercatat berjumlah 33,890,000 jiwa, 

tahun 2020 berjumlah 34,220,000 jiwa, dan pada tahun 2021 berjumlah 

36,170,000.
15

 Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan tingkat kemiskinan 

pada daerah sekitar pondok meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan 

turunnya tingkat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Dalam 

memadukan peran, fungsi dan perubahan di wilayahnya, pesantren memegang 

kunci motivasi, inovator dan dinamika masyarakat. Hubungan interaksi budaya 

antara Pesantren dan masyarakat memperkuat eksistensi, eksistensi sistem 

                                                             
14

Noviyanti. 
15

https://sultra.bps.go.id/indicator/23/248/1/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-sulawesi-

tenggara-menurut-kabupaten-kota.html, diakses pada 19 juli 2022 
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pesantren dalam masyarakat yang berubah mengikuti perubahan zaman.
16

 Namun, 

harus diakui bahwa tidak semua potensi besar pondok pesantren terkait dengan 

kontribusi pesantren dalam memecahkan masalah ekonomi umat. Oleh karena itu, 

diperlukan gerakan pondok pesantren sehubungan dengan penguatan 

kepemimpinan pondok pesantren, yang pada akhirnya, pesantren dapat 

berkontribusi dalam memecahkan masalah ekonomi masyarakat umum, dan 

khususnya untuk kesejahteraan pondok pesantren itu sendiri. 

Wujud unit usaha yang dicoba dalam melaksanakan pemberdayaan serta 

pengembangan ekonomi pesantren yakni berwirausaha dengan pengelolaan bisnis 

secara mandiri, salah satunya merupakan dari Koperasi Santri, Kantin, ataupun 

Mini Market. Koperasi Santri, Kantin, ataupun Mini Market merupakan unit usaha 

yang dipunyai pondok yang dijadikan fasilitas guna membentuk kemandirian serta 

bekerja sama dengan golongan warga dekat dalam pengelolaan dan jadi media 

untuk santri buat melaksanakan aktivitas berwirausaha, sehingga ada 

penyeimbang antara pembelajaran agama serta pembelajaran kewirausahaan. 

Gagasan atas berdirinya unit usaha tersebut dilandasi oleh terdapatnya desakan 

dari para santri dalam penuhi kebutuhan tiap hari, serta pula terdapatnya larangan 

untuk santri dalam pondok buat melaksanakan transaksi dengan warga dekat 

pondok tanpa izin dari ustadz. Di sisi lain pula terdapatnya kemauan santri 

terhadap lahirnya sesuatu penindakan serta pengelolaan kemampuan ekonomi 

santri di Pondok Pesantren dan dijadikan selaku media pendidikan serta pelatihan 

untuk santri dalam berwirausaha. 

                                                             
16

Ningsih Rahayu Tirta, “Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembagan Daya 

Lokal” Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 3 Nomor 1 (2017): 57–78, http://jurnal.uin- 

banten.ac.id/index.php/lbrmasy/issue/view/94. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati “Peran Koperasi Pondok 

Pesantren DDI Lilbanat Parepare dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru dan 

Santri”,
17

 yang bertujuan untuk mengetahui peran koperasi pondok pesantren DDI 

Lilbanat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan guru dan 

santri, serta untuk mengetahui fungsi koperasi pondok pesantren DDI Lilbanat 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan santri. Penelitian ini merupa-

kan penelitian lanjutan yaitu dengan dampak dari kegiatan ekonomi pesantren 

terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar pondok pesantren, 

kesuksesan suatu lembaga pendidikan tidak hanya diukur dari kesejahtraan 

seluruh hal internal dari lembaga tersebut yang merupakan santri dan guru, 

melainkan faktor eksternal yaitu masyarakat dan lingkungan dari suatu lembaga 

pendidikan dan institusi yang berada disekitar pondok. Sehingga adanya suatu 

lembaga pendidikan yang ada di suatu daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat 

dalam hal ekonomi, pendidikan, dan peningkatan sosial masyarakat. 

Pentingnya aktifitas peran ekonomi untuk mencapai peningkatan ekonomi 

dan sosial masyarakat, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui aktifitas 

keberadaan suatu pondok pesantren dalam meningkatkan ekonomi dan sosial 

masyarakat sekitar Pondok Modern Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin, maka dari itu 

peneliti berusaha untuk melakukan penelitian yang berfokus pada “Dampak 

Keberadaan Pondok Modern Darussalam Gontor 6 pada Perubahan Kondisi 

Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Mowila Perspektif Ekonomi 

Syariah” dan juga perlunya menentukan strategi pondok pesantren dalam 

                                                             
17

Hikmawati, “Peran Koperasi Pondok Pesantren Ddi Lilbanat Parepare Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Guru Dan Santri” (2017).  
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melangkah guna peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar pondok, 

sehingga strategi yang cocok kedepannya dapat diterapkan oleh pondok pesantren 

lainnya dalam meningkatkan sosial dan ekonomi di suatu pondok pesantren. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus tentang “Dampak Keberadaan Pondok Modern 

Gontor 6 Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan 

Mowila Perspektif Ekonomi Syariah” yang terdiri dari hal-hal berikut: 

a) Dampak keberadaan Pondok Modern Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin terhadap 

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. 

b) Analisis SWOT penerapan strategi dalam mensinergikan antara Pondok 

Modern Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin dengan perkembangan sosial dan 

ekonomi masyarakat sekitar. 

2. Deksripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian diatas terdapat dua poin yang merupakan 

fokus penelitian yang akan dideskripsikan secara singkat agar pembaca tidak salah 

arti dalam memaknai fokus penelitian ini. Pertama mengenai dampak keberadaan 

Pondok Modern Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin terhadap kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat, dan kedua mengenai strategi yang akan diimpelementasikan 

Pondok Modern Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin dalam mensinergikan antara 

Pondok Pesantren dan masyarakat sekitar dalam meningkatkan sosial dan 

ekonomi masyarakat. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran pondok modern Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin dalam 

meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat perspektif ekonomi Islam? 

2. Bagaimana dampak pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat 

sebelum dan setelah adanya pondok modern Gontor 6 Riyadhatul 

Mujahidin? 

3. Bagaimana analisis strategi pondok modern Gontor 6 Riyadhatul 

Mujahidin terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di 

Kecamatan Mowila?  

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Dewi Fatmasari dengan judul “Peran Kewirausahaan Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Sekilas Tentang Pesantren Ainurrafiq) Desa 

Panawuan, Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan”. Pesantren 

menyambut baik perkembangan teknologi yang semakin maju karena dapat 

mempermudah dan mempercepat kecepatan pendidikan untuk menarik santri 

menggunakan teknologi sebagai sarana periklanan dan komunikasi. Ulama salaf 

mengatakan bahwa “ambillah sesuatu yang baru jika itu baik, dan jangan 

tinggalkan yang lama yang masih penting”. Dalam hal ini pesantren dapat 

mengembangkan kewirausahaannya untuk kemajuan ekonomi guna mendukung 

ritme kesejahteraan seluruh santri, ustadz, karyawan dan seluruh civitas 

akademika, hal tersebut tidak menafikan kebiasaan kegiatan yang ada di pondok 
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pesantren pada umunya, yaitu sekolah, ngaji dan masih banyak lagi kegiatan yang 

dapat membentuk karakter anak yang menjadi lebih baik.
18

 

Penelitian Riyan Sisiawan Putra dan M. Yusak Anshori dengan judul: 

“Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan kepada Pemuda 

dan Remaja di Pondok Pesantrenal-Jihad Surabaya”. Metodologi kegiatan 

pengabdian masyarakat ini dimulai dengan tahap persiapan seperti pra survey, 

pembentukan tim pengabdian masyarakat, penyusunan proposal, kerjasama tim 

dengan mitra, dan persiapan dokumentasi kegiatan mengabdi kepada masyarakat. 

Tahap implementasi selanjutnya adalah sosialisasi kewirausahaan di kalangan 

santri Pesantren Al-Jihad Surabaya. Tahap akhir adalah penyusunan laporan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan kegiatan pengabdian 

masyarakat yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian 

masyarakat terkait kewirausahaan bagi santri Pondok Pesantren Al-Jihad 

Surabaya telah dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 7 Juni 2018.  

Pemateri memberikan informasi inkubasi kewirausahaan, merintis usaha 

dan memotivasi anak muda santri pondok pesantren Al-Jihad Surabaya agar 

banyak yang ingin menjadi pengusaha muda. Dengan adanya kegiatan pengabdian 

masyarakat di bidang kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Nahdlatul Ulama Surabaya ini diharapkan mampu memecahkan permasalahan 

untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan pada mahasiswa Al-Jihad Islam. 

santri pondok pesantren di surabaya sehingga dapat membantu dan mendorong 
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perekonomian masyarakat sekitar. Karena jika anak muda/santri Ponpes tahu 

betapa pentingnya menjadi pengusaha muda, mereka pun bisa membuka lapangan 

kerja sendiri dan bisa mengurangi pengangguran disekitarnya, dan yang terpenting 

bisa membantu ekonomi mereka. daerah juga. Jika kewirausahaan berjalan 

perekonomian daerah akan produktif.
19

 

Penelitian yang dilakukan oleh Misjaya, Didin Saefuddin Bukhori, Adian 

Husaini, dan Ulil Amri Syafri dengan judul “Konsep Pendidikan Kemandirian 

Ekonomi Di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo - Jawa Timur”. Kajian 

ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami konsep Pendidikan Kemandirian 

Ekonomi dan implementasinya di Pesantren Mukmin Mandiri. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus yang dipadukan dengan literatur. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. 

Konsep Pendidikan Kemandirian Ekonomi di Pesantren Mukmin Mandiri 

merupakan konsep pendidikan yang memadukan antara pendidikan 

kewirausahaan dengan pendidikan agama (diniyyah). nyatanya pendidikan 

kewirausahaan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan 

pendidikan agama, dengan harapan siswa dapat segera mandiri dalam dunia 

usaha, dan inilah kekuatan penerapan konsep ini. Dalam proses implementasinya, 

konsep ini juga memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Di 

antara mereka, santri hanya menjalankan usaha tertentu, yaitu pengelolaan biji 

kopi. Hal ini membuat mahasiswa tidak mengetahui bentuk usaha lainnya. 
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Permasalahan lainnya adalah proses belajar mengajar yang kurang ideal karena 

kurangnya sarana prasarana pendidikan, keterbatasan tenaga pengajar, dan waktu 

belajar siswa yang terbatas akibat kegiatan pembelajaran di luar sekolah.
20

 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh R Lukman Fauroni dengan 

judul “Pesantren Kesejahteraan: Rekonstruksi Peran Sosial-Ekonomi Untuk 

Keadilan Sosial”. Tuntutan peran sosial yang lebih kuat membuat pesantren 

memperluas perannya sebagai pencipta kesejahteraan sosial. Kesejahteraan 

mahasiswa dan masyarakat dapat dicapai melalui optimalisasi kegiatan 

pengelolaan yang didukung oleh jaringan kehidupan ekonomi petani. Pesantren 

Al-Ittifaq menerapkan kesejahteraan sosial melalui sistem jaringan bisnis 

perguruan tinggi: Kopontre sebagai inti plasma, kelompok peon, DKM dan 

alumni sebagai plasma mandiri. Menyikapi keefektifan rahmat Allah juga 

dilandasi oleh keimanan yang besar di pondok pesantren. Sebagai sumber dan 

penggerak ekonomi Islam, pesantren dengan demikian dapat mewujudkan sekolah 

amal yaitu pondok pesantren yang sekaligus memakmurkan masyarakat.
21

 

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Khumairo dengan judul 

“Menumbuhkan Prilaku Kewirausahaan Santri Melalui Implementasi Pendidikan 

Bimbingan Karir (Studi Pondok Pesantren Entrepreneur Ad-Dhuha 

Yogyakarta)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat 

deskriptif dan kualitatif. Teknik yang digunakan penulis untuk menentukan topik 

penelitian adalah teknik purposive sampling, sedangkan teknik pengumpulan data 
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melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui 

reduksi, representasi dan verifikasi. Sedangkan uji kredibilitas informasi penulis 

menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman 

perilaku kewirausahaan di kalangan santri di Pondok Pesantren Kewirausahaan 

Ad-Dhuha Bantul Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

Pertama. Bimbingan karir dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan 

(pelayanan dasar, pelayanan tanggap, perencanaan individu, dukungan sistem) dan 

evaluasi. Kedua Pengaruh orientasi karir terhadap perilaku siswa sudah memiliki 

efek kognitif, afektif dan psikomotorik yang positif. Siswa sudah memiliki nilai-

nilai tanggung jawab, kejujuran, disiplin, kemandirian, ketekunan, percaya diri, 

inisiatif dan energi. pihak ketiga Faktor pendukung dan penghambat bimbingan 

karir dalam mendorong perilaku wirausaha santri adalah faktor pendukung yang 

terdiri dari pendiri petani yang merupakan wirausahawan sukses di Bantul, 

pesantren memiliki tempat magang sendiri, letak geografis petani cukup aman dan 

nyaman. Faktor penghambatnya adalah pesantren yang masih belum memiliki 

konsep pendidikan kewirausahaan yang terstruktur, tenaga pengajar yang kurang, 

laboratorium TIK belum ada, waktu yang tersedia sangat sedikit dan usia santri 

yang tidak merata.
22

 

Penelitian yang dilakukan oleh Israfil dengan judul “Pesantren dan 

Kewirausahaan (Studi terhadap Pesantren Darul Khair Masing Kabupaten 

Banggai)”. Sebagai sebuah pondok pesantren yang berada di pedesaan dengan 
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fasilitas dan infrastruktur yang minim, jauh dari hiruk pikuk keramaian perkotaan, 

dan tanpa membebani mahasiswa dengan biaya kuliah, tentunya dibutuhkan sosok 

pemimpin yang menginisiasi kewirausahaan untuk mengembangkan kekuatan 

orang-orang yang mereka pimpin. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

pemberdayaan pondok pesantren melalui kewirausahaan yang berkembang. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi objek dan kajian pustaka. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bentuk kewirausahaan yang dikembangkan di 

Pondok Pesantren Darul Khair dilaksanakan masing-masing dalam bentuk 

pertukangan, peternakan, perkebunan, persawahan dan koperasi pemikiran. Semua 

aset dan hasil bisnis ditransfer ke Dana setiap bulan. Hibah ini digunakan untuk 

biaya keuangan pondok pesantren seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan 

asrama, pembayaran listrik, air PDAM, telepon bulanan, kesejahteraan direksi, dll. 

SPP tiga guru di Jawa, bantuan dana kegiatan ekstrakurikuler siswa dan konsumsi 

harian siswa.
23

 

Penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Ridho Virgi Harindiarsyah, dan 

Firman Setiawan dengan judul “Analisa Aktor Dan Faktor Pada Penerapan 

Ekosistem Kewirausahaan Pondok Pesantren (Studi Kasus Ponpes Nurul Amanah 

Bangkalan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor dan faktor yang 

berhubungan dengan terbentuknya ekosistem startup di pesantren mengambil 

kasus di pesantren Nurul Amanah Bangkalan. Penelitian di bidang ekosistem 

kewirausahaan pondok pesantren masih langka, sehingga penting untuk dilakukan 
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karena potensi ekonomi pondok pesantren sangat besar dan memiliki karakter 

unik-unik tersendiri. Selain itu, kajian ini sebagai stimulus program OPOP 

Pemprov Jatim yang saat ini sedang memperkuat kemandirian pondok pesantren. 

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah (1) 

Mengumpulkan data sekunder melalui kajian literatur, (2) Memahami teori 

Isenberg tentang ekosistem startup, dan (3) Mengidentifikasi Faktor dan faktor 

pendukung ekosistem startup di pondok pesantren. . Pengumpulan data dilakukan 

melalui proses wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

aktor yang paling berperan dalam ekosistem startup pesantren adalah kyai, 

pengurus unit usaha, santri dan masyarakat sekitar. Seperti halnya faktor sosial 

budaya merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap terbentuknya 

ekosistem startup.
24

 

Penelitian yang dilakukan oleh Zaini Hafidh, Badruddin dengan judul 

“Pesantren dan Kemandirian Perekonomian: Studi tentang Kewirausahaan di 

Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis”. Kajian ini diawali dengan 

keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang 

tentunya memiliki peran sentral dalam lingkungan sosial budaya masyarakat 

Indonesia. Pesantren saat ini harus mampu berkembang dengan tidak kehilangan 

orisinalitas yang menjadi ciri khas pesantren itu sendiri. Bisnis mandiri yang 

dijalankan oleh para punder ternyata memberikan dampak positif bagi para 

punder, disadari atau tidak, masalah keuangan seringkali mengancam eksistensi 

para ponder. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui status Pondok Pesantren 

                                                             
24

Bachtiar Ridho Virgi Harindiarsyah and Firman Setiawan, “Analisa Aktor Dan Faktor 

Pada Penerapan Ekosistem Kewirausahaan Pondok Pesantren (Studi Kasus Ponpes Nurul Amanah 

Bangkalan) Analysis,” Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis 4, no. 2 (2021): 87–100. 



19 

 

Ar-Risalah Cijantung IV dan usaha mandiri yang dijalankan oleh Pondok 

Pesantren Ar-Risalah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha 

mandiri yang dilakukan pondok pesantren melalui usaha mandiri yang dilakukan 

pondok pesantren dalam bidang peternakan, pengkajian Perikanan, pertambangan, 

pertanian dan pembuangan limbah berdampak positif bagi pesantren karena 

Pesantren memiliki sumber pendanaan lain untuk mendukung perkembangan 

pesantren yang tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah dan bisnis yang 

dijalankan kapitalis ini juga berdampak positif bagi masyarakat.
25

 

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Nadir dengan judul “Gerakan 

Ekonomi Pesantren (Studi Atas Pesantren Sidogiri Pasuruan )”. Pesantren 

umumnya merupakan lembaga pendidikan tradisional yang masih 

mempertahankan nilai salafiyah, namun para ponder tetap semarak, sebagaimana 

pesantren pada umumnya berdiri sebagai latar belakang, unsur yang sangat 

mewarnai kehidupan banyak kalangan masyarakat, baik di pedesaan maupun di 

perkotaan. daerah.negara kita Indonesia. Karena pesantren merupakan bagian 

integral dari masyarakat, maka pesantren memiliki tanggung jawab untuk 

mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam segala bidang, sosial, 

budaya dan ekonomi. Pesantren Sidogiri sebagai bagian integral dari masyarakat 
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sangat berkepentingan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada 

di masyarakat, seperti masalah ekonomi.
26

 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Muhammad Zuhirsyan dengan 

judul “Membidik Potensi Ekonomi Syariah di Lembaga Pendidikan Pondok 

Pesantren”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemberdayaan 

ekonomi syariah di pondok pesantren. Berbagai sumber daya yang ada di pondok 

pesantren dapat diberdayakan sebagai sarana dalam pelaksanaan dan 

pengembangan ekonomi Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologi kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis induktif. Subyek 

penelitian ini menggunakan beberapa pesantren modern yang berada di kota 

Medan, Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi syariah yang dapat 

diwujudkan di pesantren dapat diklasifikasikan dalam banyak hal antara lain 

pendidikan prinsip ekonomi syariah, akad dan akad, ekonomi syariah, akuntansi 

pesantren dan syariah, masakan halal dan akomodasi. bepergian. Sedangkan 

dalam bentuk pengembangan ekonomi syariah, pesantren sebagai lembaga yang 

dikenal kemandiriannya dapat menjadikan pesantren sebagai laboratorium bagi 

santri, mengkaji ekonomi syariah, membentuk forum bisnis syariah, menjadi pusat 

ekonomi syariah dan menginspirasi pembangunan berbasis ekonomi. pada hukum 

syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif yang 
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bersifat deskriptif, analitis dan induktif dengan menggali data untuk menemukan 

dasar fenomena, fakta dan pengalaman.
27

 

Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Bakhri dengan judul 

“Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Pesantren”. 

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan digalakkan untuk menyembunyikan 

kelemahan pembangunan yang terpusat. Penelitian dilakukan melalui studi 

kepustakaan dan observasional untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang 

aspek-aspek yang diteliti melalui metode penelitian kualitatif. Salah satu prinsip 

pemberdayaan adalah pengelolaan keterampilan keuangan; H. kemampuan 

menggunakan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan jasa. Pesantren 

merupakan lembaga sosial yang dinamis dan memiliki potensi kuat untuk 

memperkuat perekonomian nasional. Pesantren telah berhasil memperkuat 

ekonomi kerakyatan sebagai perpanjangan misi petani melalui model-model 

pemberdayaan terpadu, yaitu. pendidikan, ekonomi dan bisnis, serta 

pemberdayaan secara bertahap dan berkesinambungan.
28

 

Penelitian yang dilakukan oleh Adhi Iman Sulaiman, M. Masrukin, C. 

Chusmeru, Sri Pangestuti, dengan judul “Pemberdayaan Koperasi Pondok 

Pesantren Sebagai Pendidikan Sosial Dan Ekonomi Santri”. Tujuan penelitian ini 

adalah menganalisis pemberdayaan koperasi pondok pesantren (Kopontren) 

sebagai sarana pendidikan sosial ekonomi santri. Penelitian ini menggunakan 

metode Participatory Learning and Action (PLA), dimana informasi dikumpulkan 
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melalui wawancara, observasi langsung, Focus Group Discussion (FGD), dan 

dokumentasi. Pemilihan informan melalui seleksi terarah yaitu presiden, 

manajemen dan anggota co-composer. Tempat penelitian adalah Yayasan 

Pendidikan Agama Islam (YPAI) Pondok Pesantren Darussalam, Dukuh Waluh, 

Banyumas dan El Bayan 1 Majenang, Cilacap. Penelitian dengan analisis 

interaktif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengurus Kopontra memiliki tekad 

dan semangat yang besar untuk meningkatkan pengelolaan, keanggotaan dan 

pengembangan unit usaha pendidikan sosial ekonomi untuk kemandirian 

mahasiswa. (2) Copontra membutuhkan dukungan pimpinan pondok pesantren 

dan partisipasi seluruh santri sebagai anggota dan pengikut copontra. (3) 

Kopontren membutuhkan program pengesahan seperti penyuluhan, pelatihan dan 

dukungan dalam kepemimpinan kelembagaan, manajemen, keanggotaan dan 

pendanaan.
29

 

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli, Yoga Gandara, dan Febri 

Saefulloh, dengan judul “Penanaman Nilai-Nilai Kewirausahaan Di Pondok 

Pesantren Sebagai Implementasi Economic Civic”. Penanaman nilai-nilai 

kewirausahaan di pondok pesantren untuk memberdayakan warga merupakan 

salah satu upaya yang sangat penting untuk memberdayakan warga dalam 

pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, penguatan riset sangat 

diperlukan untuk memperkuat posisi warga negara (civil society). Tujuan dari 

penelitian ini adalah misalnya, (1) nilai-nilai kewirausahaan yang dikembangkan 

di pondok pesantren, (2) model konseptual dan praktik pengajaran nilai-nilai 
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kewirausahaan sebagai wujud kewarganegaraan ekonomi, (3) faktor pendukung 

dan penghambat. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, penelitian 

dokumenter dan penelitian kepustakaan. Subyek penelitian meliputi pelatih, 

manajer latihan beban, dan siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) nilai-nilai kewirausahaan pondok 

pesantren menunjukkan karakter yang baik dalam bekerja, disiplin dan kemauan 

yang besar dalam bekerja, (2) model konseptual untuk mengajarkan nilai-nilai 

kewirausahaan di pondok pesantren. dengan sistem pelatihan acosa (alami, cepat, 

proses dan sistem aplikasi). Efektifitas pembentukan wirausaha santri melalui 

pengelolaan inti pertanian, pelaksanaan pelatihan cepat, pembentukan pusat 

inkubator pertanian (PIA), pelaksanaan kerjasama dan pembentukan kelompok 

kerja bidang pertanian. Pesantren beroperasi sebagai swasta meningkatkan 

kegiatan ekonomi warga di sekitar desa Alam Endah melalui Koperasi Al-Ittifaq, 

sedangkan sebagai masyarakat sipil dapat terlibat secara serius dalam berbagai 

kegiatan seperti keagamaan, ekonomi, untuk berpartisipasi dalam pendidikan. dan 

aktivitas sosial. dan politis. (3) aspek internal penguatan kerakyatan ekonomi 

terciptanya berbagai produk produksi (sayuran dan ternak), pengemasan dan 

pemasaran, dan aspek eksternal ruang alam desa Alam Endah yang produktif 

adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta yang diciptakan.
30

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ateng Supriyatna dkk. Dengan judul 

“Pemberdayaan Ekonomi Produktif Pada Santri Pesantren At-Taqwa, Kab. 
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Sumedang Melalui Budidaya Magot Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens) 

Sebagai Agen Biokonversi Limbah Organik Sekaligus Sumber Pakan Ternak 

Tinggi Protein”. Masalah kemiskinan dan lingkungan tetap menjadi perhatian 

utama pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari program yang dilaksanakan oleh 

pemerintah adalah untuk mengembangkan program penguatan sumber daya 

manusia, khususnya generasi muda. Program kesejahteraan berbasis pesantren 

berupaya memberdayakan santri di Pesantren At-Taqwa, Kabupaten Sumedang, 

Jawa Barat dengan memberdayakan industri kreatif untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. mahasiswa dan masyarakat sekitar petani. Model 

pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan pemberdayaan ini adalah 

pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset atau sumber 

daya. Budidaya lalat hitam magot (Hermetia illucens) sebagai agen biokonversi 

sampah organik dan sebagai sumber pakan kaya protein merupakan program yang 

berhasil menginisiasi pengembangan ekonomi kreatif di kalangan santri Taqwa.
31

 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sulistianingsih dkk. dengan judul 

“Penanaman Jiwa Kewirausahaan Bagi Santri”. Pembangunan sumber daya 

manusia harus dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia itu sendiri. Pengembangan sumber daya manusia melalui 

pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan yang diberikan di 

pondok pesantren merupakan kekhususan khusus dari tim Pengabdian yang 

melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menumbuh 
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kembangkan kewirausahaan santri. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan 

metode pelatihan startup. Pelatihan yang diberikan oleh tim pengabdi adalah 

pelatihan pembuatan syal dan pelatihan pembuatan masker organik dan 

penggunaan masker organik. Kegiatan ini berlangsung dalam beberapa tahapan 

dan dilakukan di Pondok Pesantren As-Shodiqiyah Semarang yang menjadi 

tempat pilihan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasilnya adalah 

motivasi bagi siswa untuk memahami banyak cara memulai usaha selain kegiatan 

yang mereka pikirkan. Kegiatan ini harus dilakukan secara terus menerus agar 

hasil yang diperoleh atau tujuan yang dicapai dapat maksimal.
32

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis konsep pemberdayaan ekonomi pesantren yang 

diterapkan Pondok Modern Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin. 

b. Untuk menganalisis peranan Pondok Modern Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin 

dalam meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat di kecamatan mowila. 

c. Untuk menganalisis strategi pondok modern Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin  

dalam meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat di kecamatan Mowila. 

Adapun kegunaan penelitian ini, baik dalam bagan teoritis maupun praktis: 

1. Teoritis 

a. Menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan 

sumbangsi pemikiran karya ilmiah. 
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b. Mendorong lahirnya penelitian-penelitian baru dalam kajian terkait dengan 

ekonomi pesantren (KOPONTREN), sehingga dapat memajukan 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

c. Sebagai bahan pengembangan kajian ilmu tentang perkembangan ekonomi 

pesantren di Indonesia. 

 

 

2. Praktis 

a. Dijadikan acuan bagi setiap peneliti selanjutnya, terutama mereka yang ingin 

mengembangkan kajian terkait ekonomi pesantren di Indonesia. 

b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pondok pesantren lainnya 

dalam pengelolaan ekonomi pesantren dan dapat bermanfaat bagi sosial 

ekonomi masyarakat. 

c. Penelitian ini berguna bagi internal pondok pesantren sebagai bahan rujukan 

dalam menentukan strategi pemberdayaan ekonomi pesantren dalam 

meningkatkan ekonomi sosial masyarakat. 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Pesantren  

1. Pengertian Pesantren 

Kata pesantren berasal dari kata santri. Artinya tempat tinggal siswa 

dengan awalan pe dan akhiran an. Dari Profesor Johns, yang dikutip oleh 

Zamakhshari Dofie, berpendapat bahwa istilah Santri berasal dari bahasa Tamil 

adalah guru Alquran, C.C. Berg, yang juga dikutip Dhofier, berpendapat bahwa 

istilah tersebut berasal dari istilah Shastri, yang berarti orang yang mengetahui 

kitab-kitab suci Hindu di India, atau  sarjana  kitab suci  Hindu. Menurut M. 

Chaturverdi dan BN Tiwari, kata Shastri berasal dari kata shastra yang berarti 

kitab suci, kitab agama, atau kitab ilmu pengetahuan, juga dikutip oleh Dhofier.
33

 

Banyak ulama mengatakan bahwa lembaga pesantren pada dasarnya adalah 

lembaga pendidikan agama untuk zaman Hindu Budha yang disebut "Mandala". 

Beberapa pendapat tersebut, jelas bahwa istilah pondok memiliki arti yang 

sama dengan pesantren, yaitu sebagai tempat Santri menuntut ilmu. Kata Santri, 

berasal dari kata Shastri, berarti guru agama,  ahli dalam memahami kitab suci, 

dan ahli dalam ilmu agama.
34

 Dhofier mengungkapkan, unsur pesantren terdiri 

dari pondok, masjid, Santri, pembacaan kitab-kitab Islam klasik dan Kyai. Faktor-

faktor inilah yang menjadi syarat berdirinya lembaga bacaan yang disebut 

pesantren. Pada umumnya pesantren lahir dan berkembang dari lembaga bacaan. 
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Oleh karena itu, fakta bahwa Steenbrink mengungkapkan bahwa anak itu berada 

pada tingkat lanjut setelah dapat membaca Al-Qur'an dapat dibenarkan sebagai 

asal usul pesantren. Langkah selanjutnya adalah mempelajari sebuah buku di 

mana para siswa secara bertahap mulai mempelajari Nahwu dan Sharaf di kelas 

bahasa. Langkah selanjutnya adalah mempelajari kitab-kitab tasawuf, hadits, 

hisab, fiqih, dan ushuluddin. Semua ini dilakukan di asrama, yaitu di pondok 

pesantren.
35

 

Dari definisi di atas memberikan pengertian yang kurang lebih sama 

tentang definisi pesantren. Makna penting yang dapat diambil dari definisi ini 

adalah yang pertama adalah “tempat belajar agama”, kedua “menyediakan asrama 

sebagai tempat tinggal”, dan ketiga adalah “hubungan yang kuat”. Dua hal. Kyai 

dan murid-muridnya. Singkatnya, Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam 

yang memberikan  otoritas yang sangat kuat kepada kepala sekolah atau dalam 

pesantren dikenal dengan kyai pimpinan, sehingga santri dapat tempat tinggal. 

Pesantren telah berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang  diminati 

oleh masyarakat umum  saat ini. Dari awal sejarah hingga saat ini, Pesantren telah 

bertahan dari gelombang perubahan.
36

 

Di bidang pendidikan Islam, pondok pesantren mengkaji, mempelajari, 

memahami dan mengevaluasi pendidikan Islam dengan menitik beratkan pada 

pentingnya akhlak agama sebagai pedoman dalam kegiatan sehari-hari dalam 

kehidupan. Didefinisikan sebagai lembaga pendidikan yang dirancang untuk 
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mengamalkan pendidikan, formal dan informal. Ada lima unsur pokok dalam 

pendidikan pondok pesantren, yaitu
37

: 

a. Kiai 

Kiai adalah elemen paling dasar dari sebuah pondok pesantren. 

Pesantren memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam dunia 

pendidikan. Sedangkan kiai adalah pemimpin yang menentukan arah, bentuk 

dan corak pendidikan di kolam abadinya. Guru (mu'alim) juga berperan 

penting dalam  mengajarkan ilmu agama Islam. Dengan demikian, 

kemampuan individu kiai dalam mengelola pertumbuhan, perkembangan, dan 

kelangsungan hidup sebuah pesantren sangat bergantung pada pernyataan 

yang disampaikan kiai. 

b. Santri 

Dalam tradisi sekolah pesantren disebut Santri. Santri adalah siswa 

pondok pesantren yang tunduk kepada kiai. Santri dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu; Pertama, santri mukim tinggal di pondok pesantren, dan kedua 

santri kelelawar (kalong) pulang ke rumahnya masing-masing setelah selesai 

proses belajar mengajar  di pondok. Siswa mukim hidup mandiri dan 

sederhana. Mereka (siswa) mengurus kebutuhannya sendiri, terlihat polos dan 

sederhana, menghormati dan sopan kepada kiai, selalu senang melakukan 

amalan sunnah seperti puasa sunnah (Senin dan Kamis) dan shalat malam. 

Pola hidup santri dilandasi oleh suasana keagamaan, keikhlasan dan 

kedisiplinan di bawah bimbingan kiai dan  ustadz (guru). 
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c. Asrama 

Asrama melayani tiga fungsi utama, yaitu akomodasi siswa, tempat 

belajar tentang Pendidikan khususnya diluar sekolah dan praktik hidup 

mandiri. Perpaduan ketiga fungsi tersebut mengungkapkan hakikat 

fundamental pesantren yang fokus pada pendidikan agama dan hidup bersama 

dalam kompleks pembelajaran hidup berdampingan yang  stabil dan 

seimbang. 

d. Masjid 

Masjid merupakan bagian integral dari Pondok dan merupakan  tempat 

beribadah umat Islam atau tempat yang paling cocok untuk pusat pendidikan 

santri. Selain fungsinya sebagai tempat mengamalkan shalat lima waktu, 

kajian agama, khutbah dan shalat Jumat, masjid juga berfungsi sebagai tempat 

mempelajari dan mengkaji lebih dalam tentang kitab suci Al-Qur'an dan kitab-

kitab lainnya. Adapun untuk menentukan waktu belajar, umumnya berkaitan 

dengan waktu untuk menyelesaikan shalat wajib yang dilakukan di masjid 

yaitu shalat fardhu sebelum atau sesudahnya. Misalnya membaca quran 

Ba`daa subuh, ba`daa ashar, maghrib dan lainnya. 

e. Kitab Salaf 

Pengajian berdasarkan kitab salaf merupakan salah satu unsur utama 

pondok pesantren yang membedakan lembaga pendidikan satu dengan yang 

lainnya. Sistem pembelajaran dimulai dari buku-buku tingkat dasar seperti 

sekolah dasar yang terdiri dari teks-teks ringkas, padat dan sederhana, 

kemudian dilanjutkan dengan buku-buku tingkat menengah dan buku-buku 
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dasar versi lain. Mengenai ilmu yang didapat selama mengajar di pesantren, 

kitab-kitab salaf (kitab kuning) yang diajarkan pesantren meliputi kajian-

kajian seperti: fiqh, aqidah, etika/tasawuf, tafsir, al-hadits, nahwu, syaraf dan 

Tarikh Islam (sejarah Islam). 

Jika kita menoleh kebelakang, yang dimulai pada Sejarah kuno Pesantren 

terkait erat dengan tempat didikan para sufi yang khas. Pendapat tersebut 

didasarkan pada fakta bahwa pada awalnya penyiaran Islam di Indonesia lebih 

dikenal luas dalam bentuk kegiatan tarekat. Hal ini ditandai dengan terbentuknya 

kelompok-kelompok tarekat yang terorganisir yang melakukan praktik ingatan 

dan intelek tertentu. Dan ketua tarekat disebut kyai, yang memaksa pengikutnya 

untuk mengamalkan ilmu kebatinan selama empat puluh hari dalam setahun 

dengan tinggal bersama anggota tarekat di masjid untuk melakukan kegiatan 

ibadah di bawah arahan kyai. Selain mengajarkan amalan tarekat, orang beriman 

juga mempelajari kitab-kitab agama dari berbagai cabang ilmu agama Islam. 

Kegiatan yang dilakukan oleh para pengikut tarekat ini kemudian disebut 

pengajian, dalam perkembangan selanjutnya organisasi pengajian ini berkembang 

dan berkembang menjadi lembaga pendidikan yang dikenal dengan pengajian.
38

 

Menurut Mulyani Pesantren sebagai lembaga yang bergerak di bidang 

pendidikan yang dijadikan sebagai pengembangan konsep-konsep agama Islam 
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dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan tersier, premier, emosional dan 

spriritual warga negara
39

. 

2. Pesantren Modern dan Salafiyah 

Karena adanya perubahan baik budaya, sistem, maupun nilai-nilai yang 

ada di pondok pesantren, maka pondok pesantren yang dikenal dengan sistem 

salafiya (tradisional) kini telah menjelma menjadi Khalafiya (modern). 

Transformasi ini merupakan reaksi atas kritik yang dihadapi pesantren dalam 

proses transformasi ini, sehingga terjadi perubahan dramatis dalam sistem dan 

budaya Pesantren, misalnya:
40

  

a. Perubahan sistem pendidikan dari perorangan atau solo ke sistem klasik yang 

kemudian dikenal dengan  madrasah (sekolah) 

b. Selain menjaga ilmu agama dan bahasa arab, penguatan ilmu umum juga tetap 

wajib dipelajari. 

c. Meningkatkan komponen pendidikan pondok pesantren. Misalnya 

kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan contohnya 

kesenian Islam 

d. lulusan pesantren menerima syahadah sebagai ijazah pesantren, dan ada 

syahadah khusus yang nilainya sama dengan ijazah yang berstandar sesuai 

peraturan pemerintah atau dikenal dengan sekolah negeri. 

Untuk lebih spesifik  mengidentifikasi pesantren modern, penulis mencoba 

menyampaikan unsur-unsur yang menjadi ciri  pesantren modern: 
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a. Penekanan pada bahasa Arab percakapan yang dilakukan sebagai Bahasa 

utama setiap hari. 

b. Memakai buku-buku bacaan literatur bahasa Arab kontemporer (bukan 

klasik/kitab kuning), namun tetap memperlajari beberapa kitab kuning yang 

terkenal. 

c. Memiliki madrasah formal di bawah kurikulum yang sesuai Diknas dan/atau 

Kemenag.  

d. Tidak lagi menggunakan sistem pembelajaran Alquran tradisional seperti 

sorogan, wetonan, dan lainnya.  

Dalam perkembangan zaman modern saat ini, tuntutan peran dari setiap 

pondok pesantren semakin kompleks. Problem-problem sosial ekonomi yang telah 

terjadi di kalangan masyarakat, seperti masalah disintegrasi,  banyaknya 

kemiskinan,  kemunduran  sisi spiritual akhlak  sudah  semakin  terbuka  dan  

merajalela  di  masyarakat
41

. Pesantren diharapkan tidak saja berusaha 

menyelesaikan masalah-masalah yang terkait tentang faham keagamaan, tetapi  

diharapkan  mampu  terlibat  dalam menyelesaikan  masalah-masalah  sosial 

tersebut. 

3. Macam-macam Model Sistem Pesantren 

Saat ini banyak sekali model-model pondok pesantren di Indonesia yang 

secara struktural mirip dengan pondok pesantren klasik. Menurut Manfred 
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Ziemek, jenis-jenis pondok pesantren di Indonesia dapat dikategorikan sebagai 

berikut:
42

 

a. Tipe A, Pondok Pesantren. Ini sepenuhnya dioperasikan secara tradisional 

dalam arti bahwa tidak ada perubahan besar dalam sistem pendidikan, atau 

tidak ada inovasi nyata dalam gaya rekan senegaranya, dan mereka ada untuk 

mempertahankan tradisi. Penilaian terhadap Pesantren Bercorak Islam Klasik, 

berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang 

Pendukung Pesantren. Masjid digunakan sebagai tempat shalat untuk belajar 

tentang Islam. Tipe ini biasa digunakan oleh kelompok tarekat dan disebut 

tarekatpesantren. Siswa biasanya tinggal di asrama sekitar atau di rumah 

Kyai. Jenis fasilitas fisik ini terdiri dari masjid dan rumah kyai yang biasa 

ditemukan pada masa awal pesantren. 

b. Tipe B, Pesantren, yaitu  masjid, kayhouses, gubuk atau asrama, dan 

laboratorium, terutama untuk siswa dari daerah terpencil yang memiliki 

peralatan fisik sebagai berikut. Tipe ini merupakan pesantren tradisional yang 

sangat sederhana, yang juga menjadi ciri khas pesantren tradisional. Jenis 

sistem pembelajaran  ini adalah individu, wetonan, dll. 

c. Pesantren Tipe C atau Salafi dan fasilitas sekolah (madrasah, sekolah 

menengah, atau sekolah kejuruan) merupakan ciri dari pembaharuan dan 

modernisasi pendidikan Islam di Pesantren. Namun, Pesantren tidak 
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mengesampingkan sistem pembelajaran yang asli, sistem Sologan, 

Bandungan, dan Wetnan yang dilakukan oleh Kyai atau Ustad. 

d. Tipe D,  pesantren modern yang terbuka untuk umum. Gaya Pesantren ini 

telah mengalami perubahan yang luar biasa baik dalam sistem pendidikan 

maupun unsur kelembagaannya, baik dari sisi peraturan dan sistem. 

B. Tinjauan Ekonomi Produktif 

Usaha ekonomi produktif pengertian dalam Keputusan Gubernur Jawa 

Barat Nomor 7 Tahun 2009 yang membahas tentang Pengembangan dan 

Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif yaitu segala usaha yang dilaksanakan 

kelompok dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
43

 Karakter 

produktif adalah karakter yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang 

menyenangkan atau berkontribusi pada orang lain atau lingkungan. Karakter 

seperti itu tidak hanya didorong oleh kualitas altruistik, tetapi juga oleh aktualisasi 

diri atau orientasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau sosial universal. Dengan 

menyebarluaskan hasil ke lingkungan, individu atau kelompok yang berkarakter 

ini lebih bermakna secara sosial karena karya mereka bernilai sosial dan 

bermanfaat bagi orang lain atau lingkungan sosial dan publik. 

Menurut American Encyclopedia, produktivitas dalam ilmu ekonomi dapat 

diartikan sebagai istilah yang menggambarkan seberapa baik atau efisien sumber 

daya ekonomi digunakan dalam proses produksi. Produktivitas mempengaruhi 

cara kita berpikir tentang individu dan masyarakat. Individu atau komunitas yang 
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dapat meningkatkan produktivitas mengembangkan pola pikir yang positif dan 

kepribadian yang produktif. Tentu saja, perusahaan baru yang mencari laba juga 

perlu mengadopsi filosofi penerapan teknologi di UKM agar pengguna tidak 

ketinggalan.
44

 Dari uraian di atas, usaha ekonomi produktif dapat diartikan 

sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus dengan berbagai 

cara dengan penuh keyakinan guna meningkatkan pemanfaatan nilai faktor 

produksi (sumber daya produktif) yang akan memanfaatkan sepenuhnya teknologi 

yang tidak ditinggalkan oleh konsumen sehingga dapat secara efektif dan efisien  

menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat 

sehari-hari. 

C. Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Menurut Hutomo, pemberdayaan ekonomi memperkuat kepemilikan 

faktor produksi, memperkuat kontrol penjualan dan pemasaran, memperkuat 

masyarakat untuk menerima gaji/upah yang layak, dan meningkatkan informasi 

yang dilakukan dalam beberapa aspek, Dijelaskan akan memperkuat masyarakat 

untuk menerima pengetahuan dan keterampilan. Tidak hanya dari masyarakat itu 

sendiri, tetapi juga dari sisi kebijakannya.
45

 Secara konseptual, pemberdayaan  

berasal dari kata “power” yang berarti “kekuatan” atau “pemberdayaan”. Oleh 

karena itu, gagasan pemberdayaan bersinggungan dengan konsep  kekuasaan. 

Kekuasaan sering dikaitkan dengan kemampuan yang  pertama untuk membiarkan 
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yang kedua melakukan apa yang diinginkan oleh yang pertama, terlepas dari 

keinginan dan kepentingan yang kedua.
46

 

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, perdebatan pemberdayaan 

muncul ketika pembangunan yang dipimpin pemerintah menyebabkan interaksi 

sosial, ketimpangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan pengucilan sosial 

dari faktor produksi oleh otoritas. Penguasa memiliki akses yang lebih baik untuk 

mengelola kegiatan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi banyak partai 

politik di masyarakat. Akhirnya, dari uraian di atas, muncul dikotomi yang 

membedakan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Untuk membebaskan 

masyarakat dari situasi ini, pembebasan harus terjadi melalui proses 

pemberdayaan penguasa (empowerment of the powerless). Inilah alasan pertama 

mengapa pemberdayaan dianggap penting.  

Salah satu prinsip pemberdayaan adalah perolehan kapasitas ekonomi, 

kemampuan untuk menggunakan dan mengelola mekanisme manufaktur, 

distribusi, pengelolaan, dan pelayanan. Kemampuan dalam konteks ini mengacu 

pada kinerja individu. Ini adalah bentuk kemampuan individu yang dapat 

ditingkatkan melalui proses pembelajaran atau dimasukkan langsung ke dalam 

bidang-bidang seperti, kemampuan memimpin perekonomian. Keterampilan yang 

perlu ditingkatkan (pengetahuan dan keterampilan manajemen). Seperti yang 

diwakili oleh Damihartini dan Jahi, berkaitan dengan aspek-aspek berikut, sumber 

daya Manusia, kewirausahaan/ Entreprenuership, manajemen dan pengelolaan 
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(organisasi), teknologi pertanian.
47

 Pengetahuan dan keterampilan merupakan 

salah satu alat untuk memperoleh kemampuan kerja. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada hakekatnya adalah upaya untuk 

mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan individu, kelompok dan 

masyarakat dalam konteks tertentu untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara 

mandiri, terutama dalam konteks ekonomi. Perekonomian umat dalam hal ini  

juga perekonomian umat karena kedua esensinya sama. Perekonomian nasional 

adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan semua kelas sosial dalam proses 

pembangunan. Selain itu dalam Islam mensyaratkan distribusi kekayaan untuk 

menjamin standar hidup yang layak bagi semua. Islam berpendapat bahwa 

masalah ekonomi bukan terletak pada menipisnya kekayaan alam dibandingkan 

dengan kebutuhan manusia, tetapi pada praktik ketidakadilan manusia dalam 

pendistribusian kekayaan.
48

 Sistem ekonomi mencakup pengelolaan pembangunan 

nasional, mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. 

Padahal, ekonomi nasional adalah ekonomi kerakyatan. Di Indonesia, demokrasi 

ekonomi dikembangkan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. 

Pemberdayaan Dari sudut pandang Islam, menurut M. Quraish Shihab, 

konsep pembangunan yang bersifat holistik menyentuh dan mendalam pada setiap 

orang. Maksud dari definisi ini adalah agar mampu membangun setiap pribadi 

secara sempurna, baik secara material maupun spiritual. Islam merangkum materi 

dan spiritual dalam wadah yang sama sehingga keduanya saling menguatkan. 
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Orang menjadi individu yang unggul ketika dua aspek dapat diwujudkan dengan 

sempurna.
49

 

Adapun indikator tentang pemberdayaan adalah sebagai berikut:
50

 

a. Tingkat dari kesadaran manusia dan keinginam untuk berubah (power to) 

b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (power 

within). 

c. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (power with) 

d. Tingkat kemampuan dalam menghadapi hambatan (power over). 

Uraian di atas didasarkan pada tingkatan-tingkatan yang ada pada diri manusia 

dan membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 

menjadikan masyarakat mandiri sehingga yang  tidak berdaya menjadi berdaya. 

Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam proses kegiatan pemberdayaan dan 

pengembangan diri untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan hidup 

mereka sendiri. 

D. Pemberdayaan Umat Berbasis Ekonomi Pesantren 

Saat melakukan pemberdayaan finansial, Pesantren dapat menggunakan 

sistem power untuk mendapatkan pemberdayaan. Pemberdayaan dengan sistem 

dakwah ini membiasakan santri dengan dakwah dan menghasilkan hasil (lulusan) 

dari pondok pesantren yang ahli di bidang agama dan dakwah. Gerakan dakwah 

yang memberdayakan ini merupakan strategi dakwah perubahan sosial yang tidak 

memunculkan stigma buruk dakwah seperti pemaksaan, eksploitasi, atau 
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penindasan saat kegiatan dakwah berlangsung. Pemberdayaan dakwah ini lebih 

mengutamakan tindakan daripada wacana dan retorika (Tabligh). Selain itu, 

sistem dakwah dengan pemberdayaan ini biasanya dilakukan oleh badan yang 

mandiri dan tidak terikat untuk mencapai tujuannya dengan badan lain.
51

 Hal ini 

menjadikan Pesantren sebagai lembaga yang tepat untuk melakukan 

pemberdayaan dengan sistem dakwah ini. 

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pesantren untuk memperkuat 

perekonomian nasional, yakni dalam hal kesempatan kerja, peluang usaha, 

pendirian unit usaha, lembaga keuangan dan/atau lembaga sosial di Pesantren, dan 

pendidikan santri:
52

 

1. Lapangan pekerjaan, pesantren tidak akan terus berbenah untuk 

memberikan pendidikan yang berkualitas kepada para santrinya. Untuk itu, 

pembangunan selalu dijaga dari segi sarana dan prasarana Pesantren. 

Karena pembangunan ini membutuhkan banyak sumber daya manusia, 

Pesantren menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Penciptaan 

lapangan kerja ini merupakan bagian dari upaya penguatan masyarakat. 

Mereka yang tidak memiliki pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan dari 

Pesantren untuk memperkaya hidupnya. 

2. Peluang usaha, Sasaran peluang usaha di lingkungan Pesantren adalah 

industri dalam negeri dan UMKM  di lingkungan Pesantren. Warga sekitar 

Pesantren dapat menjual produk di kawasan Pesantren atau memberikan 
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produk kepada Unit Usaha Pesantren (Koperasi Pesantren). Peluang bisnis 

ini sangat menjanjikan. Apalagi jika produk yang dijual diminati dan 

dibutuhkan oleh santri dan pegawai Pesantren lainnya. Produk yang dijual 

dapat berupa makanan, minuman, atau barang dagangan lainnya. 

3. Pendirian unit usaha pesantren, Pesantren dapat mendirikan badan yang 

berbentuk koperasi, lembaga keuangan seperti BMT, Bank Wakaf Mikro 

(BWM), atau lembaga sosial seperti lembaga Zakat. Ketiga lembaga ini 

memiliki fungsi utama sebagai penunjang perekonomian masyarakat 

Pesantren. Koperasi dapat mendukung perekonomian masyarakat dengan  

memberikan pinjaman pembiayaan usaha kepada masyarakat. Selain itu, 

orang yang membuat produk dapat menjual produknya dengan menitipkan 

pada Koperasi Pesantren. 

4. Edukasi tentang kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat 

dengan cara ini dapat dikatakan secara tidak langsung. Padahal, lulusan 

Pesantren bertujuan untuk menjadi ahli agama dan menularkan ilmunya 

kepada masyarakat. Profesi yang paling cocok bagi lulusan Pesantren 

adalah ulama, imam, guru, pemuka agama, dan profesi lain yang erat 

kaitannya dengan bidang agama. Namun ternyata tidak 100% lulusan 

pesantren adalah ustad atau pemuka agama. Saat ini, banyak lulusan 

pesantren yang menjadi wirausaha. Untuk itu, mahasiswa membutuhkan 

pelatihan kewirausahaan. Keterampilan bisnis yang diajarkan oleh 

pesantren harus berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Kami berharap 

mahasiswa yang ingin terjun ke dunia bisnis sudah memiliki pengetahuan 
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yang dibutuhkan. Para mahasiswa ini dapat menciptakan lapangan kerja 

yang memperkuat perekonomian. 

Pesantren memiliki semua prasyarat untuk menjadi lembaga keuangan 

yang kuat yang mampu memperkuat masyarakat. Potensi pondok pesantren 

khususnya peran pondok pesantren dalam masyarakat tidak hanya menjadi pokok 

bahasan seluruh urusan masyarakat, tetapi telah menjadi penggerak masyarakat 

dalam mewujudkan Falah dan Mashlaha. Kedua, setiap pesantren memiliki santri 

yang harus memenuhi kebutuhannya masing-masing setiap hari, setiap minggu, 

bahkan setiap tahun. Semakin banyak mahasiswa maka semakin besar peluang 

pengembangan ekonomi, dan ketiga, setiap petani memiliki yayasan atau aset 

swasta yang dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi pesantren.
53

 

Kemitraan pembangunan antara pesantren dan lembaga atau instansi 

pemerintah maupun swasta yang harusnya dikembangkan oleh pesantren. Inisiasi 

pola kemitraan dapat dibentuk oleh pesantren atau lembaga atau instansi. Institusi 

atau instansi terutama perbankan harus bisa melihat potensi itu dimiliki oleh 

pesantren. Pengembangan unit bisnis juga bisa dilakukan dengan menjadikan 

pesantren sebagai laboratorium kegiatan ekonomi. 

E. Tinjauan Umum Sosial Ekonomi 

1. Kondisi Sosial Ekonomi 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, Ukuran atau kriteria yang biasa 

dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam 
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suatu lapisan sosial adalah sebagai berikut,
54

 Pertama, ukuran kekayaan yang 

memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan atas. Kekayaan ini 

ditunjukkan misalnya dalam bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, 

cara dia memakai pakaian dan bahan, pekerjaan orang tuanya, penghasilannya, 

dsb. Ketiga, ukuran kehormatan, ukuran kehormatan dapat berdiri sendiri dari 

ukuran kekayaan dan/atau kekuasaan. Orang yang paling dihormati dan dihormati 

mendapat tempat pertama. Ukuran seperti itu sering ditemukan dalam masyarakat 

tradisional. Kebanyakan dari mereka lebih tua atau pernah bertugas. Misalnya 

aktivitas sosial di masyarakat, dan keempat, ukuran pengetahuan Orang yang 

menghargai pengetahuan menggunakan ilmu sebagai ukuran. 

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau kedudukan seseorang dalam suatu 

kelompok masyarakat yang ditentukan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi, 

tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tempat tinggal dan status. Karakteristik 

sosial dapat berupa status perkawinan, tempat lahir, tingkat pendidikan, dll. 

Karakteristik ekonomi meliputi kegiatan ekonomi, jenis pekerjaan (okupasi), 

kesempatan kerja, kesempatan kerja dan pendapatan.
55

 

Dalam penelitian lain menyatakan bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi 

menjadi kerjasama, akomodasi, persaingan, dan kontravensi. Kerjasama sendiri 

termasuk dalam interaksi sosial asosiatif dimana interaksi sosial asosiatif 

merupakan interaksi sosial yang cenderung untuk bersatu serta meningkatnya rasa 

                                                             
54

Soekanto. S, Sosiologi Suatu Pengantar, 2012, h. 208 

55
Abdulsyani, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1994), h. 65 



45 

 

solidaritas antar anggota kelompok.
56

 Dari sudut pandang ini dapat dilihat bahwa 

status sosial ekonomi adalah kemampuan seseorang untuk memposisikan diri 

dalam lingkungannya sedemikian rupa sehingga menentukan sikap berdasarkan 

apa yang dimilikinya dan kemampuan untuk berhasil menjalankan usaha dapat 

berhasil dengan melakukannya. 

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial 

dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian 

posisi itu disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan 

oleh pembawa status.
57

 Dapat di uraikan bahwa keadaan sosial ekonomi setiap 

orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonominnya 

tinggi, sedang, dan rendah. 

F. Manajemen Strategi 

Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu 

memformulasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas 

fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Seperti yang 

tersirat dari definisi ini, manajemen strategis berfokus pada integrasi manajemen, 

pemasaran, keuangan/akuntansi, manufaktur/operasi, penelitian dan 

pengembangan, dan sistem informasi untuk mencapai kesuksesan organisasi. 

Dalam teks ini, istilah manajemen strategis digunakan secara sinonim dengan 

istilah perencanaan strategis. Ungkapan terakhir lebih sering digunakan dalam 
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bisnis, sedangkan yang pertama sering digunakan dalam sains. Terkadang istilah 

manajemen strategis digunakan untuk merujuk pada perumusan strategi, 

implementasi dan evaluasi, sedangkan perencanaan strategis hanya mengacu pada 

perumusan strategi. Tujuan manajemen strategis adalah menggunakan dan 

menciptakan peluang baru dan berbeda guna perkembangan masa depan.
58

 Di sisi 

lain, strategi seringkali tidak mudah dipahami karena masing-masing literatur 

menawarkan definisi yang berbeda dan sejauh ini tidak ada definisi yang seragam. 

Untuk memperjelas definisi strategi, ada yang mencoba membedakan antara 

strategi dan taktik. Dengan kata lain, strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan 

jangka panjang dan taktik sebagai cara untuk mencapai tujuan jangka pendek. 

Manajemen strategis adalah tentang mencapai dan mempertahankan 

keunggulan kompetitif. Istilah ini dapat didefinisikan sebagai apa pun yang 

dilakukan perusahaan dengan sangat baik dibandingkan dengan pesaingnya. 

Ketika bisnis dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan pesaing atau 

ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan pesaing yang dapat memberikan 

keunggulan kompetitif.
59

 Menurut Fred R. David yang ditulis dalam buku karya 

Taufiqurokhman Inti dari manajemen strategis adalah menetapkan tujuan jangka 

panjang, mengusulkan alternatif strategi, memilih strategi untuk membujuk dan 

memilih alternatif strategi yang terbaik untuk mencapai visi dan misi serta tujuan 

perusahaan (organisasi) dengan tiga tahapan utama sebagai yang pertama. tahap, 

tahap masuk yang meliputi Analisis Faktor Internal (IFE), Analisis Faktor 

Eksternal (EFE) dan Analisis Profil Kompetitif (CPM), kedua, langkah 
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pencocokan meliputi analisis SWOT, analisis SPACE, analisis BCG, analisis IE 

dan strategi besar analisis, ketiga, langkah pengambilan keputusan menggunakan 

QSPM.
60

 

1. Analisis SWOT 

SWOT atau yang biasa dijabarkan dengan Strength, Weakness, 

Oppurtunity, dan Threat, yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman yang terjadi pada suatu institusi. SWOT Menurut Freddy Rangkuti 

adalah identifikasi yang sistematis dari berbagai elemen untuk membentuk strategi 

bisnis. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan Kekuatan 

dan Peluang, tetapi pada saat yang sama dapat meminimalkan Kelemahan dan 

Ancaman.
61

 Menurut Usman Effendi, SWOT ialah peralatan yang bermanfaat 

untuk menganalisis situasi perusahaan secara keseluruhan.
62

 Dengan analisis 

SWOT diharapkan suatu bisnis mampu secara cermat menyeimbangkan kondisi 

internal yang diwakili oleh kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman 

dari lingkungan eksternal. Menurut Philip Kotler dan Keller, SWOT adalah 

penilaian menyeluruh atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

perusahaan.
63

 Dalam referensi lain mendefinisikan Analisis SWOT (kadang-

kadang disebut sebagai penilaian situasional) melibatkan kompilasi informasi 

terkini tentang kekuatan organisasi dan kelemahan dan informasi kinerja yang 
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menyoroti isu-isu eksternal yang kritis (peluang dan ancaman) yang harus 

ditangani dalam rencana strategis.
64

 Jadi dapat diuraikan bahwa SWOT adalah alat 

yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi 

faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan. 

Ais Zakiyudin, elemen-elemen yang ada dalam SWOT terbagi kepada dua 

bagian yaitu:
65

 

1. Internal 

a. Kekuatan (Strength) adalah kemampuan utama yang mempunyai nilai lebih 

dari perusahaan dibandingkan kemampuan pesaing. 

b. Kelemahan (Weakness) adalah faktor yang dapat mengurangi kemampuan 

operasi perusahaan. Hal ini harus diminimalisir agar tidak mengganggu 

jalannya perusahaan. 

2. Eksternal 

a. Peluang (Oppurtunity) adalah kesempatan-kesempatan yang ada tentunya 

memiliki potensi menghasilkan keuntungan melalui usaha-usaha yang 

diarahkan untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. 

b. Ancaman (Threat) adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi atas 

beroperasinya perusahaan dan berpotensi kerugian bagi perusahaan. 

2. Matrix SWOT 

Analisis terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman disebut evaluasi SWOT. Tahapan dalam Evaluasi SWOT: 
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1. Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 

Setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu 

tabel IFAS (Internal Factor Analysis Summary) disusun untuk merumuskan 

faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka strength dan weakness 

perusahaan. tahapannya adalah: 

a. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan 

dalam kolom 1. 

b. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling 

penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor 

tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. (Semua bobot tersebut 

jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00). 

c. Berikan rating 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor untuk menunjukkan 

apakah faktor tersebut memiliki kelemahan yang besar (rating = 1), kelemahan 

yang kecil (rating = 2), kekuatan yang kecil (rating = 3), dan kekuatan yang 

besar (rating = 4). Jadi sebenarnya, rating mengacu pada perusahaan 

sedangkan bobot mengacu pada industri dimana perusahaan berada. 

d. Kalikan masing-masing bobot dengan rating-nya untuk mendapatkan score. 

e. Jumlahkan total score masing-masing variabel. 

Berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matrik IFAS, total 

rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan rata-

rata 2,5. Jika total rata-rata dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal 
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perusahaan lemah, sedangkan total nilai diatas 2,5 mengindikasikan posisi internal 

yang kuat.
66

 

2. Matriks EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) 

Terdapat lima tahap penyusunan matriks faktor strategi eksternal yaitu: 

a. Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman. 

b. Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai 

dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat 

memberikan dampak terhadap faktor strategis. Jumlah seluruh bobot harus 

sama dengan 1,0. 

c. Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala 

mulai 1 sampai 4, dimana 4 (respon sangat bagus), 3 (respon di atas rata-rata), 

2 (respon rata-rata), 1 (respon di bawah rata-rata). Rating ini berdasarkan pada 

efektivitas strategi perusahaan, dengan demikian nilainya berdasarkan pada 

kondisi perusahaan. 

d. Kalikan masing-masing, bobot dengan rating-nya untuk mendapatkan score. 

e. Jumlahkan semua score untuk mendapatkan total score perusahaan. 

Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi 

terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Tertinggi total score adalah 4,0 dan 

terendah adalah 1,0. Total score 4,0 mengindikasikan bahwa perusahaan 

merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan menghindari 

ancaman-ancaman di pasar industrinya. Total score 1,0 menunjukkan strategi-
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strategi perusahaan tidak memanfaatkan peluang-peluang atau tidak menghindari 

ancaman-ancaman eksternal. 

Dalam matriks EFAS, skor total tertinggi yang mungkin adalah 4,0 dan 

terendah adalah 1,0. Skor keseluruhan 4,0 menunjukkan bahwa perusahaan sangat 

baik dalam menanggapi peluang dan menghindari ancaman di pasar industrinya. 

Skor total 1,0 menunjukkan bahwa strategi organisasi gagal memanfaatkan 

peluang atau menghindari ancaman eksternal. 

3. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) merupakan alat analisis 

dalam pengambilan keputusan. Analisis QSPM memungkinkan perusahaan 

mengevaluasi alternatif strategis secara objektif, berdasarkan faktor keberhasilan 

internal dan eksternal yang diidentifikasi sebelumnya. Matriks ini digunakan 

untuk mengevaluasi dan memilih strategi terbaik yang paling sesuai dengan 

lingkungan eksternal dan internal. Opsi strategis dengan nilai total terbesar dalam 

matriks QSPM adalah yang terbaik
67

. Dalam penelitian lain menjelaskan bahwa 

QSPM adalah alat yang memungkinkan ahli strategi untuk mengevaluasi strategi 

alternatif secara objektif, berdasarkan faktor keberhasilan kunci eksternal dan 

internal yang diidentifikasi sebelumnya.
68

 

QSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi yang 

dikembangkan pada tahap gabungan. Seperti alat pembangun strategi analitik 
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lainnya, QSPM membutuhkan penilaian visual yang baik. Secara khusus, kolom 

kiri QSPM berisi informasi yang diperoleh langsung dari matriks IFE dan EFE. 

Pada kolom di samping faktor keberhasilan, catat bobot masing-masing yang 

diterima setiap faktor dalam matriks EFE dan IFE.
69

 Langkah penyusunan matriks 

QSPM dijabarkan sebagai berikut:
70

 

a. Membuat daftar peluang/ancaman eksternal dan kekuatan/kelemahan internal 

kunci perusahaan pada ko-lom kiri dalam QSPM. Informasi ini diperoleh dari 

matriks EFE dan IFE. 

b. Berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal (bobot yang 

diberikan sama dengan bobot pada matriks EFE dan IFE). 

c. Evaluasi matriks tahap 2 (pencocokkan) dan identifikasi alter-natif strategi 

yang harus dipertim-bangkan organisasi untuk dimple-mentasikan. 

d. Tentukan Nilai Daya Tarik (Attractiveness Scores-AS), didefinisi-kan sebagai 

angka yang mengindi-kasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi 

dalam set alternatif tertentu. 

(1) Nilai 1 = tidak menarik 

(2) Nilai 2 = agak menarik 

(3) Nilai 3 = cukup menarik 

(4) Nilai 4 = sangat menarik 
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Nilai Daya Tarik Total Attractive Score-TAS diperoleh dengan 

mengalikan bobot dengan attracttiveness scores. 

e. Kesimpulan, Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian yang ditunjang 

dengan dasar teori sebagai landasan berpikir. 

G. Tinjauan Umum Kerjasama Perspektif Ekonomi Syariah 

1. Mudharabah 

Bagi hasil merupakan salah satu skema dalam ekonomi Islam dan salah 

satu komponen dari sistem kesejahteraan Islam. Sebagaimana dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW, implementasi yang benar dari proses bagi hasil ini tentunya 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi jumlah penduduk 

miskin, mengurangi pengangguran, dan menciptakan pemerataan dalam distribusi 

pendapatan yang meningkat. Jelas bahwa ketika masyarakat menjadi lebih kaya, 

orang miskin secara bertahap dihilangkan
71

. Dari segi terminologi, para ulama 

mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, tetapi isinya sama. 

Artinya, kemitraan atau perjanjian kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) 

dan pengelola modal (mudharib) untuk saling berbagi keuntungan sambil 

menanggung kerugian finansial. oleh pemilik modal. Pengelola uang tidak 

menanggung risiko keuangan kecuali kerugian tersebut timbul dari kesalahan 
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pengelola karena  telah menimbulkan kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu 

(nonmoneter).
72

 

Adapun ayat Al Quran yang menjelaskan tentang akad mudharabah ini 

adalah: 

ٍَ ثعَۡضُكُى ثعَۡضٗب فهَۡٛإَُدِّ ....  ٌۡ أيَِ ِ ٍَ ٱ نَّزِ٘ٱفاَ ًِ ُتََُّ  ؤۡتُ نۡٛتََّقِ  ۥأيَََٰ َ ٱَٔ ُ  للَّّ  ....  ۥ سَثَّّ

Terjemahnya: “maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercayai itu memunaikan amanatnya dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya”
73

( Al-Baqarah : 283) 

2. Murabahah 

Menurut Ayub yang dikutip dalam suatu jurnal penelitian Murabaha 

adalah harga beli ditambah dengan keuntungan dimana para pihak dapat 

melakukan tawar menawar margin keuntungan
74

. Dengan kata lain, murabahah 

adalah suatu bentuk akad jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada 

pembeli tentang biaya pembelian barang, termasuk harga pembelian barang dan 

biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tertentu, dan persentase 

atau jumlah bunga yang diperoleh atau dicari. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, mengacu pada beberapa 

ketentuan mengenai Murabahah, yaitu:
75

 

a. Tidak boleh ada riba dalam akad murabahah 
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b. Barang yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh syariat Islam 

c. Penjual menjual Barang kepada Pembeli dengan harga  beli ditambah 

keuntungan. Dalam hal ini, Penjual harus dengan jujur memberi tahu Pembeli 

tentang nilai Barang dan biaya terkait. 

d. Penjual dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah 

penyalahgunaan dan pelanggaran kontrak. 

Al-Qur'an pada prinsipnya tidak secara langsung merujuk pada murabahah, 

meskipun ada beberapa yang menyebutkan jual beli dan barter untung-rugi. 

Demikian pula, tampaknya tidak ada hadits yang secara langsung menyebutkan 

murabahah. Namun, ada beberapa dalil yang bisa dijadikan dasar murabahah, 

yaitu: 

ٍَ ٱ ٌَ  نَّزِٚ اْ نشِّ ٱٚأَۡكُهُٕ َٰٕ ب ٚقَُٕوُ  ثَ ًَ ٌَ ئِلََّ كَ ٍُ ٱٚتَخََجَّطُُّ  نَّزِ٘ٱلََ ٚقَُٕيُٕ طََٰ ۡٛ ٍَ  نشَّ ًَسِّۚۡ ٱيِ  نۡ

ب  ًَ َّ اْ ئَِ ٕٓ ىُۡ قبَنُ َّٓ نكَِ ثأََِ
عُ ٱرََٰ ۡٛ  ٱيِثۡمُ  نۡجَ

 
اْ َٰٕ ثَ أحََمَّ  نشِّ ُ ٱَٔ عَ ٱ للَّّ ۡٛ وَ  نۡجَ حَشَّ  ٱَٔ

اْۚۡ َٰٕ ثَ ٍ جَبءَُِٓ  نشِّ ًَ  ۥفَ

 ِّ ثِّ ٍ سَّ عِظةَٞ يِّ ٕۡ َٰٗ ٱفَ  ۦيَ أيَۡشُُِ  ۥفهََُّ  َتََٓ َٔ ِه ٱئنَِٗ   ۥٓيَب سَهفََ  تُ  للَّّ ئكَِ أصَۡحََٰ
ٓ نََٰ ْٔ ُ ٍۡ عَبدَ فأَ يَ  نَُّبسِه ٱَٔ

 ٌَ هِذُٔ   ٥٧٢ْىُۡ فِٛٓبَ خََٰ

Terjemahnya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu 

karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat 

peringatan dari tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusanya (terserah) kepada allah. Barang siapa 
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mengulangi maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamya.
76

 (Al-

Baqarah: 275). 

3. Musyarakah/Syirkah 

Definisi syirkah Berdasarkan terminologinya, para ulama fiqh berbeda 

pendapat tentang definisi syirkah, antara lain: Menurut Malikiyah: “Persekutuan 

adalah izin penggunaan (tasharuf) harta yang dimiliki oleh dua orang oleh 

keduanya, tetapi masing-masing berhak atas tasharruf.” Menurut Hanbila: 

“Pergaulan adalah hak (kewenangan) atau pengaturan harta (tasharruf).” Menurut 

Syafi'iyah: "Keputusan tentang sesuatu milik dua orang atau lebih dengan cara 

yang terkenal”. Menurut Hanafiyah: ” Ekspresi yang berkaitan dengan adanya 

transaksi (kontrak) antara dua orang yang merupakan properti utama dan mitra 

keuntungan.”
77

 

Syirkah dibagi menjadi dua klasifikasi utama, Syirkah al-Amlak dan  

Syirkah al-Uqud. Syirkah al-amlak, ada yang menyebutnya musyarakah harta, ada 

yang menyebutnya persekutuan harta, ada pula yang menyebut harta masyarakat. 

Ada yang menyebutnya  syirkah al uqud musharakah aqad (akad), ada juga yang 

menyebutnya  aqad asosiasi.
78

 

a. Syirkah Amlak (harta), yaitu: persekutuan antara dua orang atau lebih untuk 

memiliki suatu benda. syirkah amlak dibagi menjadi 2 yaitu, syirkah ikhyar 

dan syirkah jabbar. 
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b. Syirkah akad yaitu aliansi antara dua orang atau lebih yang terbentuk ketika 

ada kesepakatan. Imam Thakuddin Ann Nabani menyebut Syirkah atau 

Kontrak sebagai perusahaan dagang, perusahaan yang bertujuan untuk 

mengembangkan hak milik. Sedangkan perjanjian syirkah dibagi menjadi 

empat bagian yaitu: 

1) Syirkah Amwal, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam 

permodalan/kekayaan. Perjanjian Silka dibagi menjadi empat bagian:
79

 

2) Syirkah a`mal adalah akad kemitraan antara dua orang atau lebih untuk 

menerima pekerjaan dari pihak ketiga, dengan ketentuan pembagian upah  

menjadi dua. 

3) Syirkah wjuh, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan  harta 

kekayaan di luar modal. 

4) Syirkah Mudharabah adalah kesepakatan antara pemilik modal dan pekerja 

sebagai pengelola perusahaan untuk mengelola uang dari pemilik modal 

dalam transaksi tertentu, yang keuntungannya dibagi menurut kesepakatan 

bersama. 

Dalam Islam kerjasama ini dikenal dengan  syirkah dan dikenal sebagai 

terikatnya dua orang atau lebih dalam bentuk kerjasama bisnis dimana para pihak  

memiliki hak atas harta dan kepentingan yang diperjanjikan.
80
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Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur‟an, 

Sunnah dan Ijma‟. Seperti yang dijelaskan dalam Surah An Nisa Ayat 12: 

ِّ  نقَذَۡ  قبَلَ  َٰٗ َِعَبجِ كَ ثسُِإَالِ َعَۡجَتكَِ ئِنَ ًَ ٍَ  هۦ ظَهَ ٌَّ كَثِٛشٗا يِّ ئِ نَٛجَۡغِٙ  نۡخُهطَبَءِٓ ٱَٔ

َٰٗ ثعَۡضٍ ئِلََّ  ٍَ ٱثعَۡضُٓىُۡ عَهَ هُٕاْ  نَّزِٚ ًِ عَ َٔ تِ ٱءَايَُُٕاْ  هحََِٰ ُٔ  نصََّٰ ٍَّ دَا ظَ َٔ ب ْىُۡ   قهَِٛمٞ يَّ ب  دُ ۥَٔ ًَ أَََّ

ُّ فَ  ُ  سۡتغَۡفشََ ٱفتََََُّٰ أََبَةَ۩  ۥسَثَّّ َٔ  
خَشََّّۤ سَاكِعٗبَّۤ َٔ٥٢  

Terjemahnya: Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada 

kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat 

zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga 

bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu 

menyungkur sujud dan bertobat.
81

 (As Shad: 24) 

H. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual menjelaskan alur penelitian tentang bagaimana 

mengkaji pemberdayaan ekonomi pesantren menggunakan alat SWOT dengan 

menentukan faktor internal dan external sehingga menghasilkan matrix SWOT 

sebagai acuan strategi pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar 

pondok pesantren, kemudian menentukan strategi yang lebih prioritas dengan 

menggunakan Quantitative Strategi Planning Matrix (QSPM) sehingga 

menghasilkan strategi yang dapat dimanfaatkan bagi pondok pesantren dalam 

meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka 
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penulis menggambarkan kerangka konseptual yang dituangkan pada bagan 

berikut: 

Tabel 2.1 Gambar Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberdayaan Ekonomi 

Pesantren 

Analisis SWOT (Fred R. David) 

Internal 

-Kekuatan 

-Kelemahan 

External 

-Peluang 

-Ancaman 

Matrix SWOT 

Sosial dan Ekonomi 

Masyarakat 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

a. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sugiyono mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan 

data dilakukan dalam lingkungan alami, dan teknik pengumpulan data meliputi 

observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan 

menurut Suharsimi Arikunto, penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang 

bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, 

perilaku, tidak disajikan dalam bentuk data atau statistik yang selalu bersifat 

kualitatif. bentuk tidak hanya berarti jumlah atau frekuensi atau mengumpulkan 

informasi tentang suatu gejala dengan menggambarkan situasi "sebagaimana 

adanya" dalam kaitannya dengan suatu gejala atau kondisi.
82

 

Untuk penelitian yang akan diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian lapangan dan tergantung dari jenis data yang digunakan termasuk 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu penggalian fakta, fakta, keadaan, fenomena, 

variabel dan kondisi yang terjadi selama ini. pencarian dan apa itu sebenarnya. 

bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian untuk 

menghasilkan data deskriptif berupa teks atau tuturan orang dan perilaku yang 

diamati.
83
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Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan atau 

menjelaskan suatu objek pencarian berdasarkan karakteristiknya. Penelitian 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam 

melalui pengumpulan data. Jika data terkumpul secara mendalam dan 

memungkinkan adanya penjelasan tentang fenomena yang diteliti, tidak perlu 

mencari pola lain. Kajian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 

memecahkan masalah terkait model pemberdayaan ekonomi pondok pesantren 

dengan penerapan perlindungan lingkungan yang ada berdasarkan data dan 

observasi, sehingga Penelitian juga menyajikan data, menganalisis dan 

menginterpretasikannya. 

Peneliti bertindak sebagai pengamat. Peneliti hanya memberikan kategori 

perilaku, mengamati gejala, sumber data berupa observasi, wawancara dan catatan 

naratif, bukan dalam bentuk digital, kemudian mencatatnya dalam buku 

observasinya. Peneliti mencoba menggali lebih dalam dengan mendeskripsikan 

fenomena yang terjadi di Pondok Modern Gontor 6 Putra, dalam bentuk unit-unit 

usaha maupun kegiatan perekonomian lainnya, sehingga akan terlihat dampak dari 

keberadaan pondok pesantren terhadap meningkatnya ekonomi dan sosial 

masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penelitian seperti yang 

dikemukakan oleh S. Nasution, antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, 
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pelaku dan aktifitas kegiatan,
84

 dan penelitian ini berlokasi di Pondok Modern 

Gontor 6 Putra, Sulawesi Tenggara. Adapun alasan dipilihnya Pondok Modern 

Gontor 6 Putra lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian 

yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain dengan tujuan untuk mencapai 

hasil penelitian yang lebih optimal dengan lokasi yang strategis dan transportasi 

yang relatif mudah, serta menjadi salah satu cabang Pondok Modern Gontor yang 

berlokasi di Sulawesi. Oleh karena itu, penulis memilih tempat ini sebagai tempat 

penelitian untuk tesis ini. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa 

pendekatan yang sangat diperlukan agar suatu penelitian menjadi lebih 

komprehensif. Memfokuskan pada objek kajian dan penelitian sesuai dengan 

disiplin ilmu yang telah disebutkan, maka pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan fenomenologis, yaitu suatu cara mengkhususkan pada fenomena dan 

kenyataan yang tampak guna mengkaji penjelasannya. Pendekatan ini akan 

menggali data untuk menemukan makna dasar dan sifat fenomena, realitas atau 

pengalaman hidup subjek. Pendekatan ini diperlukan untuk memfasilitasi 

pelaksanaan penelitian tentang interaksi penulis dengan fenomena yang terjadi 

selama pemberdayaan ekonomi pondok pesantren berdasarkan pelestarian ekologi 

sebagai objek kajian. Sehingga pada saat penelitian akan mudah mempelajari 

sistem ekonomi yang terjadi pada Pondok Modern Gontor 6 Putra. 

c. Sumber Data 
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Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.
85

 

Sumber data merupakan bahan pertimbangan dalam penentuan metode 

pengumpulan data, dan sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sumber 

data sekunder.
86

 Penelitian kualitatif, sumber data yang dipilih langsung oleh 

peneliti dengan mengambil beberapa informan dapat memberikan informasi yang 

lebih akurat dan memiliki nilai bobot yang lebih besar. Sumber data penelitian 

juga diperoleh dari buku-buku dan bahan bacaan yang relevan dengan 

pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber 

data, yaitu informan dari bapak pengasuh Pondok Modern Gontor 6 Riyadhatul 

Mujahidin, asatidz bagian pengasuhan santri, asatidz bagian unit usaha, dan 

infroman dari masyarakat sekitar pondok. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari 

subjek penelitian di lapangan. Data primer dianggap lebih akurat karena disajikan 

secara detail.
87

 Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti bekerja sama 

langsung dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga peneliti 

tidak mengalami kesulitan dalam pengolahan data. Sumber data utama dalam 

penelitian ini menggunakan informasi yang diperoleh dari Satpam Pondok 

Modern Gontor 6 Putra, staf Santri Care, staf administrasi yang merupakan 

pengelola keuangan Pondok Modern Gontor 6 Putra, serta orang lain informan 

dari agen solidaritas bisnis antar umat beragama. murid dan guru. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang berkaitan dengan sumber 

primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Baik berupa 

kitab-kitab fikih, hukum dan berbagai kajian yang berkaitan dengan kajian dan 

pemeriksaan dokumen lain digunakan peneliti untuk menguatkan temuan di 

lapangan. Seperti uraian tentang pedoman pelaksanaan perlindungan lingkungan 

dan standar operasinya. Sumber sekunder yaitu data berupa artikel yang 

memberikan informasi atau data pelengkap sebagai pembanding.
88

 Data yang 

diambil dari sumber kedua yang berupa buku tentang sejarah Pondok Modern 

Gontor 6 Putra dan buku yang terdapat di dalamnya nilai-nilai kepondok 

modernan Gontor. Dan buku buku lain yang sesuai/berkaitan dengan pembahasan 

pemberdayaan ekonomi pesantren berbasis ekonomi produktif. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan bila penelitian 

berkaitan dengan situasi, proses kerja, fenomena alam dan bila pengamatan tidak 

terlalu luas. Peneliti berkunjung langsung ke perusahaan untuk melihat bagaimana 

penerapan SWOT konsep pemberdayaan terapan Pondok Modern Gontor Putra 6 

dilaksanakan. Dalam observasi ini, peneliti melakukan observasi selama kurang 

lebih dua bulan, dimulai sebelum peneliti mengidentifikasi informan, untuk 

menguji keakuratan data. 

2. Wawancara 
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Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau 

lebih secara langsung.
89

 Ada dua pihak dalam proses wawancara yang memiliki 

peran berbeda. Satu pihak bertindak sebagai pencari informasi atau pewawancara, 

sedangkan pihak lain bertindak sebagai pemberi informasi atau informan 

(responden).
90

 

Wawancara adalah pengumpulan data oleh pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan dan jawaban informan 

direkam atau direkam pada tape recorder. Sugiyono menjelaskan bahwa asumsi 

yang harus dimiliki peneliti ketika menggunakan metode wawancara adalah 

sebagai berikut: 

a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya. 

c. Bahwa interpretasi subjek tentang pernyataan-pernyataan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan peneliti.
91

 

Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi berupa 

informasi informasi, yang memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan 

informasi tersebut secara lebih luas melalui pengolahan data negosiasi. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, pertanyaan 

terbuka, namun topik dan alur wawancara memiliki keterbatasan, ritme 
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wawancara dapat diprediksi, fleksibel namun terkendali, pedoman wawancara 

menjadi jalan atau urutan kata penggunaan dalam wawancara. 

3. Dokumentasi 

Bahan yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari lokasi 

penelitian. Dokumen ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari observasi dan 

wawancara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian 

yang mencatat data-data yang dibutuhkan informan untuk mendukung keabsahan 

data yang diperoleh, seperti foto, rekaman audio, dll dan video adegan. Peneliti 

mendapatkan hasil literatur secara langsung dengan mengakses Pondok Modern 

Gontor Putra 6 untuk dapat mengumpulkan beberapa item yang relevan dengan 

penelitian. 

E. Alat Analisis 

Alat analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan 

dengan menggunakan fenomenologi yaitu mengkaji dari sudut pandang informan 

mengenai pemberdayaan usaha hama berbasis perlindungan ekologis. sistem 

perlindungan dan permasalahannya seperti munculnya ancaman dan kelemahan 

dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi di masyarakat dan pondok pesantren. 

Alat analisis yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menangkap 

penelitian kualitatif ini adalah analisis isi, analisis isi dipilih karena dianggap tepat 

untuk memperjelas kata kunci yang dihasilkan. Analisis konten adalah teknik 

penelitian untuk membuat kesimpulan data yang valid dan dapat dibenarkan 
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melalui perhitungan konteks.
92

 Peneliti menggunakan alat ini karena analisis isi 

merupakan metode yang salah satu tujuannya menggambarkan karakteristik pesan 

melalui perantara teks. 

F. Instrumen Penelitian 

Ada dua hal utama, yaitu kualitas alat penelitian dan kualitas pengumpulan 

data. Penelitian kualitatif ini adalah alat penelitian dan peneliti sendiri adalah alat 

penelitian utama tergantung pada apa yang mempengaruhi kualitas hasil 

penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis alat sebagai berikut: 

1. Panduan observasi adalah alat berupa panduan pengumpulan data yang 

akan digunakan selama proses penelitian. Untuk observasi, alat yang penulis 

gunakan adalah buku catatan atau alat tulis.  

2. Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan pertanyaan yang 

digunakan dalam pengumpulan data, dalam wawancara, alat pengumpulan data 

menggunakan pedoman wawancara, handphone dengan aplikasi perekam dan 

kamera digital. Panduan wawancara digunakan untuk membimbing dan 

membantu penulis mengingat pertanyaan kunci selama proses wawancara. Buku 

catatan digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Slip diidentifikasi oleh nomor 

dan nama pemberitahu. Selama wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai 

bukti penelitian. Penggunaannya dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan 

penulis saat merekam dan menganalisis hasil wawancara. 
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3. Pedoman dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung, dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta foto-foto wawancara dengan 

beberapa pegurus dan santri Pondok Modern Gontor 6 Putra. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil obsevsi, wawancara, dan dokumentasi.
93

 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengorganisasian data ke dalam 

pola dasar, kategori, dan unit deskriptif. Tujuan dari analisis data adalah untuk 

menyederhanakan data menjadi bentuk yang mudah untuk diimplementasikan. 

Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data atau dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data terencana adalah proses seleksi yang berfokus pada 

penyederhanaan data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah 

dikumpulkan, kemudian disusun secara lebih sistematis dan menyoroti poin-poin 

penting sehingga lebih mudah untuk dikontrol. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam bentuk kualitatif yakni setelah data direduksi, maka 

langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, dimana 

penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau ke dalam bentuk 
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naratif deskriptif (pengungkapan secara terstulis).
94

 Menyajikan data yang 

diperoleh di lapangan terkait dengan semua masalah penelitian, dipilah mana yang 

perlu dan tidak, kemudian dikelompokkan dan kemudian dipilah berdasarkan 

masalah. Penyajian data harus memperjelas mana data yang penting dan mana 

data yang mendukung. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengolah dan 

mendeskripsikan keadaan sasaran yang sebenarnya berdasarkan analisis data yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi secara ekstensif, dan hasil analisis data 

sebagai berikut: dikatakan dengan cara yang mudah dilihat dan dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap ketiga pengelolaan data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Data yang dimodelkan kemudian dipusatkan secara 

sistematis dan disusun dalam bentuk narasi, kemudian dengan induksi, data 

tersebut disimpulkan. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian. Analisis data ini 

dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang disimpulkan sehingga penulis 

lebih mudah menginterpretasikannya.
95

 

Setiap kesimpulan awal yang disempurnakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah jika bukti kuat yang mendukung kesimpulan tersebut ditemukan 

selama periode pengumpulan data berikutnya. Upaya untuk menarik kesimpulan 

terus dilakukan di bidang ini. Setelah mengumpulkan data, peneliti mulai mencari 

makna dari penjelasan-penjelasan tersebut. Kesimpulan kemudian diverifikasi 
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selama penelitian dengan memikirkan kembali dan meninjau catatan lapangan 

untuk mengkonfirmasi kesimpulan. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Hasil atau data suatu penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang 

sebenarnya terjadi pada subjek yang diteliti. Namun perlu diperhatikan bahwa 

kebenaran tentang fakta data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal 

melainkan jamak dan bergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi 

fenomena yang dapat diamati dan terbentuk dalam diri seseorang sebagai hasil 

pengolahan pikiran masing-masing. orang dengan latar belakang yang berbeda. 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, 

reliabilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas eksternal), reliabilitas 

(reliabilitas) dan konfirmabilitas (validitas eksternal). Pengujian keabsahan data 

dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pemberdayaan 

ekonomi bagi kapitalis berbasis ekonomi produktif di Pondok Modern Gontor 6 

Putra, peneliti menggunakan teknik uji silang, seperti metode uji silang, antar 

peneliti, teori, dan sumber data. Peneliti memeriksa keabsahan data dengan cara 

membandingkan data wawancara dengan data observasi. Pengujian keabsahan 

data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan beberapa hal, yaitu: 

1. Teknik trianggulasi antar sumber data. 

Peneliti menggunakan pemeriksaan silang sebagai teknik untuk memeriksa 

keabsahan data. Dimana dalam pengertian triangulasi adalah teknik pengujian 

keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain untuk membandingkan hasil 
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wawancara dengan subjek penelitian.
96

 Peneliti dalam hal ini menggunakan 

metode yang menggunakan survei, observasi, bahkan wawancara untuk 

mendapatkan informasi yang akurat tentang penelitian sebelum atau selama 

pelaksanaan. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk 

memverifikasi keaslian informasi. 

Informan yang dipilih dalam penelitian dipilih langsung oleh peneliti 

dengan melihat posisi yang diteliti oleh informan dan jika dia mengerti dengan 

memberikan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, ketika peneliti 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, maka informasi 

tersebut dibandingkan. dengan teori terkait dan beberapa penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan topik penelitian peneliti. Hal ini untuk menghindari bias 

dari individu peneliti mengenai hasil atau kesimpulan yang dihasilkan. 

2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis 

oleh peneliti. 

Peneliti melakukan ini dengan menggunakan teknik bola salju, dalam 

artian informan yang dipilih oleh peneliti akan terus bergulir terus menerus hingga 

mencapai titik jenuh. Titik jenuh dalam pertanyaan adalah ketika informasi yang 

diperoleh peneliti selalu menemukan jawaban yang sama dari informan. 

3. Mendiskusikan, atau mengkonsultasikan langsung pada para pembimbing 

dan penguji, agar dapat memperoleh koreksi yang akurat dari para 

pembimbing dan penguji. 
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4. Analisis kasus negatif, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil 

penelitian akan tidak dimasukkan. 

Penelitian yang dipaparkan oleh peneliti relevan dengan masalah ekonomi 

dan relevan dengan status akademik peneliti yaitu Magister Ekonomi Islam, 

sehingga dalam hal ini karena subjek yang digunakan untuk penelitian adalah 

pendidikan Islam atau yang biasa disebut pondok pesantren. sekolah, peneliti akan 

memisahkan kegiatan dan kasus yang terkait dan tidak terkait dengan topik 

penelitian. 



 

BAB IV 

PERAN PONDOK MODERN GONTOR 6 RIYADHATUL MUJAHIDIN 

PADA PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL 

MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

A. Gambaran Umum Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul 

Mujahidin 

1. Profil Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin 

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) kampus 6 Riyadhatul 

Mujahidin adalah lembaga pendidikan yang berdiri pada tahun 2002 dengan 

tingkat pendidikan menengah yang disebut dengan Kulliyyatul Mu‟allimin Al 

Islamiyyah (KMI) yang sederajat dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pondok Modern Darussalam Gontor 

6 Riyadhatul Mujahidin merupakan cabang ke 6 dari Pondok Modern Darussalam 

Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur, Gontor 6 terletak di desa Pudahoa, 

Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Pondok Gontor memiliki sistem pendidikan dan pelatihan yang dijaga 24 

jam sehari dan harus dwibahasa yaitu bahasa Arab dan Inggris, serta pesantren 

yang diawasi penuh oleh pengurus panti dan penanggung jawab dari pihak guru. . 

Mengenai sistem ajaran, pondok ini tidak hanya mengajarkan bidang agama, 

pondok ini juga mengajarkan mata pelajaran umum, bahkan dengan gaya 

pengajaran yang biasa digunakan di pesantren salafi, mereka juga diajarkan untuk 
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membahas Kitab Kuning. Perbedaan dibuat antara gubuk Salafi (tradisional) dan 

Khalafi (modern). 

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 Riyadhatul Mujahidin 

didirikan sebagai lembaga pendidikan dengan tujuan melahirkan generasi manusia 

yang shaleh, cerdas dengan keseimbangan dzikir, pemikiran dan militansi. 

Tertanam lima jiwa dalam jiwa masing-masing muridnya: berbudi luhur, mampu 

bekerja, cakap dan berpikir bebas. Berbagai kegiatan di bidang penyuluhan, 

pendidikan, pengajaran, keterampilan, kepemimpinan, kemasyarakatan dan 

pemaksimalan sumber daya guru KMI, Ustadzah dan para trainer untuk 

memaksimalkan seluruh kegiatan. Adapun semenjak tahun ajaran 1436-1438, 

Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin 

adalah Ust. Arifuddin S.A.P. 

Model sistem pendidikan di Gontor 6 mengacu pada sistem pendidikan 

pesantren yang dipadukan dengan sistem pendidikan umum yang diajarkan di 

kelas. Lain halnya dengan pendidikan agama yang diajarkan di kelas-kelas yang 

biasanya diajarkan oleh beberapa pesantren. Namun pada saat yang sama, Santri 

tinggal di asrama yang menjaga suasana dan jiwa kehidupan petani. Proses 

pelatihan berlangsung selama 24 jam, jadi semua yang dilihat, didengar, dan 

dilakukan oleh para siswa di pondok ini adalah untuk pelatihan. Pendidikan 

keterampilan, kesenian, olah raga, organisasi dan lain-lain merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari kehidupan para santri di sebuah pondok pesantren. 

Sistem pendidikan dan pengajaran yang diterapkan di pondok pesantren 

modern Darussalam Gontor untuk putra dan putri disebut Kulliyatul Mu'allimin 
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Al Islamiyah (KMI) dimana SMP dan SMA sama. Perbedaan utama antara sistem 

KMI dengan sistem pendidikan tradisional di pesantren lain adalah KMI tidak 

menggunakan sistem pengajaran Wetonan (masal) dan Soroga (perseorangan), 

melainkan para santri di KMI dilatih dan diajar secara bertahap. Kelas 1-6 SMP 

dan SMA. Lulusan SD yang melanjutkan studi Pondok ini selama 6 tahun. 

Sedangkan siswa SMA yang berstatus sama dengan Gimnasium menempuh 

pendidikan selama 4 tahun. Lulusan SMA yang melanjutkan studi dalam sistem 

KMI dengan gelar 4 tahun diharapkan dapat beradaptasi secara linguistik. Bahan 

ajar formal yang meliputi bahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu agama dan ilmu 

umum, selanjutnya siswa harus menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Karakteristik sistem pendidikan pondok pesantren yang diterapkan di 

pondok pesantren ini antara lain lembaga yang berasal dari, dijalankan oleh, dan 

bekerja untuk masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kemandirian Pondok yang 

luas, meliputi kemandirian kurikulum, pendanaan, sarana dan prasarana, dll. 

Siswa dilibatkan dalam seluruh proses pendidikan sebagai subjek, bukan sebagai 

objek pengajaran. Dalam hal ini, para siswa dan guru mereka berpartisipasi 

sebagai pengelola di berbagai entitas komersial untuk mengupayakan 

pemberdayaan keuangan untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan dan 

pengajaran bersama-sama dengan kegiatan pendidikan lainnya. Oleh karena itu, 

baik dalam pengajaran dan pengawasan peserta didik maupun dalam pengelolaan 

unit usaha dan lembaga pendidikan, guru dilatih untuk mengelola, merencanakan, 

mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan juga mengevaluasi setiap program 
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yang dilaksanakan. mengajar, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan 

mengevaluasi setiap program yang sedang berlangsung. 

2. Nilai dan Falsafah Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 

Seluruh kehidupan di Pondok Modern Darussalam Gontor didasarkan pada 

nilai- nilai yang dijiwai oleh suasana-suasana yang dapat disimpulkan dalam 

Panca Jiwa sebagai berikut: 

a. Jiwa Keikhlasan 

Jiwa ini berarti sepi ing pamrih, yakni berbuat sesuatu bukan karena 

didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Semua tindakan 

dilakukan dengan niat ibadah semata, lillah. Kiyai tulus dalam pendidikan, para 

pembantu juga tulus dalam pendidikannya, dan murid-muridnya dididik dengan 

sungguh-sungguh. Kebenaran ini diwujudkan dengan memupuk kebenaran 

sederhana dalam pendidikan para murid, dan kebenaran tidak dibayar. Gontor 

masih belum memiliki sistem penggajian bagi guru dan siswa yang menjalankan 

berbagai organisasi dan kegiatan pengurus lainnya. 

Jiwa ini menciptakan suasana kehidupan gubuk yang harmonis antara 

Kiyai yang dipuja dan dihormati, dan para murid yang taat, penuh kasih dan 

hormat. Jiwa ini menjadikan murid yang siap berperang di jalan Allah kapan saja, 

di mana saja. Suasana seperti ini harus dibangun sedemikian rupa sehingga setiap 

orang dapat terus bertindak untuk kepentingan kepentingannya sendiri, bukan 

didorong oleh keinginan untuk keuntungan tertentu. 

b. Jiwa Kesederhanaan 
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Kehidupan di pondok diliputi oleh suasana kesederhanaan. Sederhana 

tidak berarti pasif atau nerima begitu saja, tidak juga berarti miskin dan melarat. 

Justru dalam semangat kesederhanaan itulah nilai-nilai kekuatan, ketabahan, dan 

pengendalian diri dalam menghadapi pergumulan hidup itu ada. Di balik 

kesederhanaan ini terpancar jiwa besar yang berani maju dan gigih dalam segala 

keadaan. Di sini juga hidup dan tumbuhnya jiwa dan karakter yang kuat yang 

menjadi syarat perjuangan dalam segala aspek kehidupan. 

Pendidikan kesederhanaan meliputi kesederhanaan dalam berpakaian, 

makan, tidur, berbicara, bertindak, dan bahkan berpikir. Gaya hidup sederhana ini 

menjadikan suasana hunian Gontor sebagai egaliter, tidak menonjolkan materi 

mahasiswa, tidak ada perbedaan yang terlihat dan semua terlihat sama di 

lingkungan pondok. Kesederhanaan pada dasarnya tidak kaku, sistem ukuran dan 

kesederhanaan Gontor diatur oleh kerangka kerja manajemen yang 

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, dan menggunakan apa yang sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan Anda. Misalnya, membangun gedung pencakar 

langit di Gontor bukan tentang pamer, tapi membangun sesuai kebutuhan 

pendidikan dan sistem pengajaran. 

 

c. Jiwa Berdikari 

Kemandirian, atau kemampuan untuk membantu diri sendiri, adalah 

senjata ampuh yang dimiliki Pesantren untuk murid-muridnya. Kemandirian 

bukan hanya berarti santri dapat belajar dan mengamalkan untuk kepentingannya 
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sendiri, namun pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan itu sendiri harus 

mandiri dan tidak pernah bergantung pada bantuan atau bantuan pihak lain. 

Ini adalah sistem Zelp Berdruiping systeem (menyediakan dan 

menggunakan yang sama). Pondok tidak ketat dan menolak membantu siapa pun. 

Semua pekerjaan di pondok dilakukan oleh Kyai dan para santri sendiri. Dalam 

kehidupan sehari-hari di Gontor, siswa dididik untuk mampu menangani segala 

kebutuhannya secara mandiri. Misalnya pengelolaan kantin, koperasi mahasiswa, 

kantin dan berbagai kawasan usaha lainnya, dapur, keuangan, perkantoran, 

asrama, olah raga dan berbagai jenis kursus. Dengan kata lain, siswa melakukan 

segala sesuatunya sendiri (self governance). 

d. Jiwa Ukhuwah Diniyyah 

Kehidupan di sebuah pondok pesantren dikelilingi oleh suasana 

persaudaraan yang erat, sehingga segala suka dan duka dirasakan bersama dalam 

jalinan Uhuwa Islamiyah. Tidak ada tembok yang bisa memisahkan mereka. 

Ukhuwah ini mempengaruhi keutuhan ummat dalam masyarakat tidak hanya 

selama mereka berada di pondok, tetapi juga setelah mereka masuk ke dalam 

masyarakat. 

Santri penuh dengan persatuan dan saling mendukung, seperti mengelola 

organisasi, bermain di klub olahraga bersama, menjadi penjaga malam bersama, 

menjadi bagian dari kelompok latihan bahasa yang sama, melatih Pramuka 

bersama, bermain bersama, dll. Ini menciptakan semangat tim di antara siswa. 

Interaksi antar santri dalam berbagai kegiatan selama belajar di pondok pesantren 
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tidak lebih dari sebuah latihan dalam kehidupan sosial dan inilah yang disebut 

pembelajaran sosial. 

e. Jiwa Kebebasan 

Kebebasan dalam artian dapat berpikir bebas, bertindak bebas, 

menentukan masa depan Anda dengan bebas, memilih jalan hidup Anda dengan 

bebas, dan bebas dari berbagai pengaruh negatif dari luar dan masyarakat. 

Semangat bebas ini memungkinkan siswa untuk bermurah hati, optimis, dan siap 

menghadapi tantangan apa pun. Semangat itu, misalnya, diajarkan melalui 

keteladanan Pondok dalam menentukan kurikulum, kalender, dan program 

akademik. 

3. Visi, Misi dan Tujuan 

Visi Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 adalah sebagai 

pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah talab al-

„ilmi dan menjadi sumber pengetahuan Islam, bahasa al-Qur‟an dan ilmu 

pengetahuan umum, dengan tetap berjiwa pesantren. Adapun misi Pondok 

Modern Darussalam Gontor Kampus 6 adalah: 

a. Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khaira ummah. 

b. Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin-muslim yang berbudi tinggi, 

berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat 

kepada masyarakat. 

c. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju 

terbentuknya ulama yang Intelek. 
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d. Mewujudkan warga Negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. 

Tujuan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 Riyadhatul 

Mujahidin adalah: 

a. Terwujudnya generasi yang unggul menuju terbentuknya khaira ummah. 

b. Terbentuknya generasi mukmin-muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, 

berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada 

masyarakat. 

c. Lahirnya ulama intelek yang memiliki keseimbangan dzikir dan pikIr. 

d. Terwujudnya warga Negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pondok Modern Darussalam Gontor 6 

Riyadhatul Mujahidin 

 

 

 

 

Keterangan: 

KMI : Kulliyatul Muallimin Al Islamiyah 

OPPM : Organisasi Pelajar Pondok Modern 

Pengasuhan santri adalah sarana yang mendidik dan mengarahkan 

kegiatan ekstrakurikuler seluruh santri atau seluruh kehidupan mahasiswa di luar 

Wakil Pengasuh Pondok 

KMI Pengasuhan 

Santri 

Sektor 

Ustadz 

Administrasi 

Santri OPPM Pramuka 
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perkuliahan di KMI, mulai dari bangun tidur hingga tertidur. Lembaga ini 

merupakan lembaga yang menetapkan kebijakan disiplin bagi mahasiswa. Tidak 

hanya organisasi tetapi dengan semua aspek yang dicakup oleh Ubudiyah, etika 

moral, studi, etos kerja, berbicara bahasa Arab dan Inggris, pakaian, kehadiran 

dll.. 

KMI merupakan pendidikan guru yang mengadopsi model pendidikan 

yang menggabungkan model pendidikan sekolah negeri dengan sistem pendidikan 

pesantren. Pendidikan agama yang banyak diajarkan di pesantren biasanya 

berlangsung di ruang kelas. Namun pada saat yang sama, Santri tinggal di asrama 

yang menjaga suasana dan jiwa kehidupan pesantren. 

OPPM adalah motor penggerak semua kegiatan kemahasiswaan di 

Pondok, OPPM bertanggung jawab atas semua kegiatan 24/7. Penggerak 

organisasi ini adalah siswa yang telah mencapai tingkat KMI kelas 5 atau 

sederajat kelas 2 SMA. Departemen lain memiliki beberapa perjanjian struktural 

yang mencakup semua kegiatan Pondok, OPPM bertugas mengajar dan melatih, 

sehingga semua siswa harus berpartisipasi aktif dalam organisasi ini, baik sebagai 

anggota maupun manajer. 

Administrasi adalah bagian yang memegang tanggung jawab atas 

pengelolaan keuangan yang beredar di kalangan Pondok. Pemberian kebijakan 

atas seluruh sektor yang ada di Pondok mengenai administrasi keuangan ditangani 

oleh bagian administrasi. 

B. Peran Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin pada 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 



81 

 

1. Peran Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin dalam 

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. 

Pondok pesantren tidak lepas hubungannya dengan masyarakat pedesaan 

yang dikenal dengan kurangnya pendidikan khususnya pendidikan agama. 

Perkembangan suatu pesantren dapat dinilai baik ketika masyarakat disekitarnya 

pun juga ikut baik, dan berkembang. Seperti yang dikatakan oleh pak Hariyanto 

selaku kepala camat Mowila: 

“Untuk apa ada lembaga pendidikan disuatu daerah jika masyarakat didesa 

yang ditempatinya tidak ikut berdampak, kami berharap dengan adanya 

suatu lembaga apapun yang bertempat di kecamatan Mowila ini dapat 

berdampak baik bagi masyarakat sekitar juga, bahkan bisa ikut sama-sama 

berkembang seiring berkembangnya masyarakat kita dari segala aspek.
97

 

Dimulai dari berdiri nya Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo 

sampai di beberapa pondok cabang yang tersebar diseluruh Indonesia menerapkan 

orientasi pendidikan yang diterapkan diseluruh pondok pusat maupun cabang, 

salah satu orientasi pondok seperti yang diakatakan bapak pengasuh Gontor 6 Ust. 

Aripuddin, S.A.P: 

“Salah satu orientasi Pondok Gontor yaitu kemasyarakatan, dipusat sudah 

sangat berdampak dikalangan masyarakat sekitar, sedangkan di pondok 

cabang masih kurang maksimal, sehingga yang dapat dimaksimalkan 

untuk saat ini yaitu sektor pemberdayaan langsung kepada masyarakat 

sekitar.
98

 

Adapun orientasi pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor 

dijabarkan sebagai berikut:
99
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Hariyanto, Kepala Camat Mowila, Wawancara, Konawe Selatan, 26 September 2022 
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Ust Aripuddin, S.A.P, Bapak Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 
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a. Kemasyarakatan yaitu totalitas seluruh kehidupan yang ada di pesantren 

berdasarkan interaksi sosial (keberagaman yang saling berkomunikasi). 

Dengan harapan kedepannya para santri tidak malu berperan sebagai 

pengembang “Adab” di wasilah ketimbang sebagai pengajar Al-Qur‟an di 

tempat kecil, menjadi imam di masjid terdekat, menjadi guru di sekolah 

Islam atau umum. 

b. Hidup Sederhana, Sederhana bukan berarti miskin, juga bukan berarti 

mendidik atau mengajar orang miskin. Arti sederhananya adalah hidup 

yang berkecukupan, murni, jujur. Di sisi lain, kehidupan yang mewah 

namun kurang bersyukur tidaklah suci dalam hidupnya. Kyai Imam 

Zarkasyi dengan tegas menyampaikan dengan bahasa yang indah: 

“Biasakanlah hidup sederhana, pasti kita akan hidup bahagia dan bisa 

menghadapi masa depan dengan kepala tegak, tanpa rasa khawatir atau 

takut.” 

c. Tidak Berpartai, Pengajaran dan pembinaan Pondok Pesantren Modern 

Darussalam Gontor bersifat mandiri terhadap golongan dan pihak, dengan 

motto “Pondok berdiri dengan dan untuk semua golongan”. Bagi semua 

kalangan, bukan berarti tidak ada prinsip yang kuat, namun harapannya 

setelah santri menjadi alumni, mereka bisa menjadi perekat ummat, bukan 

pemecah ummat. 

d. Tholabul „Ilmi, apakah tujuan utama santri masuk pondok pesantren bukan 

untuk menjadi buruh, dapatkah kita memahami perkataan kyai imam 

Zarkasyi bahwa santri datang ke pondok pesantren tanpa memikirkan akan 



83 

 

jadi apa mereka setelah lulus? Pekerjaan apa yang Anda dapatkan, dll.? 

Sebaliknya, dalam urusan duniawi, masuk ke Pondok secara kaffah dengan 

niat mencari ilmu lillahi ta'ala. Anda pasti akan dibimbing oleh jalan 

Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak jika Anda serius belajar. 

Berlawanan dengan pemikiran modern, tujuan sekolah hanyalah untuk 

mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan tanpa memulai di Tholabul-I-

Ilmi. 

Peranan Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin pada 

perkembangan ekonomi masyarakat secara umum dapat dibagi menadi dua bagian 

yang dampak secara langsung dan tidak langsung: 

a. Dampak secara langsung 

Dampak secara langsung adalah dampak ekonomi yang dirasakan secara 

langsung oleh masyarakat melalui kegiatan kerjasama yang dibangun antara 

pondok dan masyarakat sekitar demi mencapai kesejahteraan yang maksimal 

antara keluarga dan masyarakat sekitar, seperti contoh membangun kerjasama 

untuk mengelola sawah milik pondok, mengelola perkebunan sawit, pengelolaan 

perkebenunan rambutan, program penggemukan sapi, dan beberapa tenaga kerja 

yang dibutuhkan pondok untuk membantu berjalannya pendidikan di pondok. 

Yang dari keseluruhannya dapat diambil manfaat untuk keberlangsungan hidup 

untuk pondok dan juga masyarakat yang terlibat langsung. 

b. Dampak secara tidak langsung 

Dampak secara tidak langsung dengan adanya pondok yaitu dampak ekonomi 

yang secara tidak langsung disadari oleh masyarakat sekitar dengan hadirnya 
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pondok di Kecamatan Mowila, seperti yang telah dirasakan oleh masyarakat yaitu, 

adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penginapan area sekitar 

pondok, pembentukan pasar warga dan lainnya. Kiprah alumni Gontor yang telah 

sukses didunia pendidikan sudah jelas dan memiliki nama dikalangan Nasional, 

oleh karena itu masyarakat yang berada diarea sekitar pondok pusat maupun 

cabang memiliki dampak tidak langsung dari berkembangnya nama Pondok 

Gontor itu sendiri. 

Dapat dijabarkan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 

Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin sebagai berikut: 

a. Pemeliharaan dan kebersihan pondok 

Bentuk pemberdayaan diawal ini dilakukan oleh Pondok Modern 

Darussalam Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin dapat dilihat dari segi pemberian 

lapangan pekerjaan. Potensi SDM atau santri yang banyak mengakibatkan 

kebutuhan pesantren semakin banyak pula. Pesantren tidak akan pernah henti 

untuk melakukan perbaikan demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk 

santrinya. Untuk itu, selalu diadakanlah pembangunan dari segi sarana dan 

prasarana pesantren. Pembangunan ini tentunya membutuhkan tenaga kasar atau 

kuli bangunan yang cukup banyak untuk memenuhi sarana dan prasarana yang 

diinginkan pesantren. Adapun sistem pemberiani upah yang digunakan adalah 

sistem bulanan dengan besaran Rp. 1.200.000, sesuai dengan total jumlah masuk 

dalam kurun waktu satu bulan, kesejahteraan yang di berikan bertambah setiap 

tahunnya sesuai dengan kinerja disetiap orang. 
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Selain itu, pesantren telah melakukan banyak hal untuk memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh dana bagi kebutuhan finansial 

keluarganya. Pekerjaan ini tergolong salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan karena masyarakat yang semula tidak berdaya dan tidak mampu 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya kemudian tertolong melalui 

lapangan kerja yang diciptakan oleh Pondok Gontor 6. 

b. Juru masak 

Santri dikenal dengan kegiatannya yang padat dan terstruktur setiap 

harinya sehingga beberapa hal yang perlu di sediakan bagi para santri salah 

satunya adalah makanan yang sudah jadi ketika waktu makan tiba. Jumlah juru 

masak yang diperbantukan oleh pondok berjumlah 5 orang, yang dikenal orang 

para santri dengan mbok dendi, beliau merupakan salah satu warga desa Pudahoa 

yang mulai bekerja di pondok pada tahun 2006. Sistem pemberian upah yang 

diberikan yaitu sistem bulanan, sudah termasuk tempat tinggal, makan, dan 

akomodasi lainnya guna menunjang dapur santri, besaran yang diberikan Rp. 

1.500.000 di berikan setiap bulannya, dan juga pemberian bahan pokok makanan 

di setiap bulannya. 

Dimulai dengan sarapan pagi yang dimasak mulai pukul 05.00 subuh dan 

harus sudah siap ketika para santri sebelum masuk kelas yaitu pukul 07.00, 

beberapa dapur atau ruang makan yang disediakan oleh pondok yaitu dapur umum 

untuk mengontrol makan pagi, siang, dan malam santri, dan dapur keluarga yang 

diperuntukkan bagi Asatidz ketika jam makan pagi, siang, dan malam. 

c. Pengelolaan sawah pondok 
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Dalam hal ini pondok memiliki tanah lebih yang digunakan sebagai area 

persawahan, hasil dari sawah yang dikelola akan dikonsumsi bagi santri dan juga 

bagi para pekerja yang mengelola sawah milik pondok tersebut. Pak Tono 

merupakan salah satu pengelola yang diamanahkan untuk mengelola area tanah 

persawahan milik pondok, beliau salah satu warga di desa tetesingi yaitu salah 

satu desa binaan pondok, program ini sudah berjalan selama 5 tahun dan sudah 

menghidupi seluruh masyarakat pondok. Pemberian upah dilakukan setiap 

bulanannya dan juga mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan sawah yang 

dikelola oleh warga, untuk besaran upah yang diberikan adalah Rp. 1.500.000 

setiap orangnya. 

d. Pengelolaan ternak sapi pondok 

Dalam hal ini pondok Gontor 6 memiliki peternakan sapi yang berjumlah 

37 sapi, sistem peternakan ini mengikutsertakan warga sebagai tenaga pengelola 

dalam hal penggemukan sapi. Program ini dimulai pada tahun 2014 sampai saat 

ini masi berjalan, banyak manfaat yang didapatkan warga dari program 

penggemukan sapi pondok. Sistem upah dalam program ini yaitu dengan 

membagi sapi tersebut ke warga sekitar pondok dan warga sekitar yang 

diamanahkan untuk proses penggemukan sapi di lahan masing-masing, bagi 

warga yang mendapatkan sapi betina maka anak pertama dari sapi tersebut akan 

dimiliki oleh pondok, sedangkan untuk anak kedua akan dimiliki oleh pengelola 

dari warga, setiap anak sapi yang dengan hitungan tunggal akan dimiliki oleh 

pihak pondok, sedangkan anak sapi yang genap akan dimiliki oleh warga. 

Sedangkan sapi jantan, ketika besar dan layak untuk dijual maka uang hasil 
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penjualan akan dibagikan kepondok dan warga sesuai hitungan yang telah 

disepakati oleh kedua pihak. 

e. Pengelolaan perkebunan sawit 

Pengelolaan perkebebunan sawit yang dimiliki pondok berjumlah 15 

hektar yang dikelola oleh masyarakat warga desa sekitar berjumlah 30 orang yang 

terdiri dari warga kecamatan Mowila, pemberian upah yang diberikan dengan 

sistem bulanan. Sistem ini dimulai pada tahun 2014 dengan diketuai oleh Ust. 

Akbar sebagai penanggung jawab dari pihak pondok yaitu dari bagian yayasan 

pondok Gontor 6, banyak manfaat pemberdayaan yang didapat oleh para warga 

sekitar, khususnya yang terlibat dalam pengelolaan hasil sawit. Buah sawit yang 

setelah dipanen akan dijual keperusahaan pengelola sawit dan hasil dari penjualan 

akan dikelola oleh pondok guna kesejahteraan pekerja didalamnya, pemberian 

upah yang diberikan menggunakan sistem bulanan dengan besaran Rp.1.500.000, 

upah yang diberikan sesuai dengan jumlah kinerja yang dilakukan dalam kurun 

waktu satu bulan. 

f. Pengelolaan perkebunan rambutan 

Sedangkan untuk perkebunan rambutan yang dimiliki pondok sendiri 

berjumlah 2 hektar yang dikelola langsung oleh masyarakat dan dibawah arahan 

Ust. Wira, memiliki 2 pekerja yang diambil dari masyarakat sekitar Kecamatan 

Mowila desa Pudahoa, adapun sistem pengelolaan perkebunan rambutan ini 

dikontrol dari rumah yang disediakan pondok untuk tempat tinggal pengurus dari 

pondok, dan untuk pekerja mulai datang dari pagi untuk membersihkan sampai di 

sore hari, untuk sistem upah yang diberikan pondok adalah sistem bulanan dengan 
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melihat etos kerja setiap bulannya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pekerja 

perkebunan rambutan yaitu Pak Darsono: 

“setiap hari kita wajib mas datang ke kebun untuk membersihkan, menyiram, 

memupuk setiap pohon, dan yang penting merawat setiap pohon rambutan 

yang dikelola. Ketika panen juga biasa kita dikasih juga beberapa mas, dan 

dibagikan ke beberapa teman-teman pekerja, alhamdulillah selama ini masih 

berjalan lancar mas.
100

 

2. Peran Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin dalam 

Meningkatkan Sosial Masyarakat. 

Sebagai lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren telah mampu 

memenuhi tujuan kulturalnya yakni untuk mencetak santri yang berwawasan luas 

serta mampu mengamalkan ilmunya, hal ini dikarenakan unsur-unsur serta 

fasilitas yang terdapat di dalam pesantren sangat mendukung untuk 

berlangsungnya proses pendidikan di Pondok Pesantren. Akan tetapi peran 

Pondok sebagai Lembaga Sosial dan lembaga dakwah Islam dinilai masih belum 

maksimal, dikarenakan belum terpenuhinya program sosial yang berkaitan dengan 

kesehatan masyarakat, dan dari keseluruhan program sosial masyarakat yang 

dilakukan belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat khususnya di 

Kecamatan Mowila. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, dapat diuraikan 

program sosial yang dilakukan oleh pondok pesantren sebagai berikut: 

a. Beasiswa pendidikan warga lokal 

Program ini dimulai sejak berdirinya pondok di Desa Pudahoa, ketentuan dari 

pemberian beasiswa ini adalah calon santri diwajibkan berdomisili di Kecamatan 

Mowila, telah menyelesaikan pendidikan ditingkat Sekolah Dasar (SD) atau SMP 

maupun Tsanawiyah, bagi calon santri dari lulusan SMP atau setara, akan 

mengikuti kelas Intensif hingga selesai. Program beasiswa yang diberikan oleh 

pihak pondok bervariasi mulai dari cakupan beasiswa seluruh pembayaran selama 

menjalani pendidikan di Pondok, dan juga memberikan beasiswa setengah dari 
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total pembayaran santri lainnya, dengan acuan melihat kondisi keuangan keluarga 

dari calon pendaftar tersebut. 

Saat ini program beasiswa yang diberikan sudah mencapai 120 santri yang 

terdiri dari masyarakat lokal, dimulai dari lulusan SD maupun SMP di Kecamatan 

Mowila, pemberian beasiswa yang dilakukan dinilai masih belum maksimal 

dikarenakan pendaftar calon santri dari masyarakat sekitar masih belum banyak 

yang masuk untuk mendapatkan beasiswa tersebut, salah satu faktornya saat ini 

adalah proses pendaftaran bagi calon santri berpusat satu pintu yaitu di Gontor 

Pusat, sehingga pendaftar calon santri bagi warga lokal belum dapat bersaing 

dengan seluruh pendaftar dari ribuan calon santri pendaftar di Indonesia. 

b. Pengajian rutin 

Pengajian yang dilakukan secara rutin yaitu setiap sebulan sekali dan juga 

termasuk mengisi kegiatan acara khusus Tahsinul Qiroah, yasinan dan kegiatan 

keislaman lainnya, kegiatan ini dinilai belum maksimal dikarenakan belum dapat 

menjangkau keseluruhan desa di Kecamatan Mowila, sehingga masyarakat 

disekitar masih belum mendapatkan peningkatan keagamaan secara menyeluruh, 

yang menyebabkan banyaknya tindakan menyimpang seperti kenakalan remaja, 

daerah jadi tempat perjudian dan lainnya. 

c. Dukungan kegiatan pemerintah setempat 

Hubungan pondok dengan pemerintah setempat terjalin dengan baik, hal ini 

disimpulkan dari warga pondok yang selalu ikut serta dalam mensukseskan 

seluruh kegiatan dari pemerintah daerah, salah satunya kegiatan kebersihan 

gotong royong, ikut serta dalam lomba yang diadakan pemerintah daerah dengan 

masyarakat sekitar, dan juga kegiatan peningkatan spiritual yang di selenggarakan 

oleh pemerintah setempat. Program ini dinilai berjalan dengan baik dan 

memberikan dampak yang baik bagi pihak pondok maupun dari pemerintah 

setempat dalam membuat program mensejahterakan masyarakat khususnya di 

Kecamatan Mowila. 
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d. Pemberian edukasi/dakwah masyarakat 

Program edukasi yang dicanangkan pondok kepada masyarakat meliputi 

beberapa hal diantaranya: dakwah keagamaan, dakwah bisnis dalam islam dan 

lainnya. Melalui kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya dan juga 

bekerjasama dengan pihak pemerintah setempat guna meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang membangun ekonomi yang mandiri dan sesuai syariat Islam. 

2. Dampak Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Sebelum 

dan Setelah Adanya Pondok Modern Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin. 

Perkembangan manusia  bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah 

atau masyarakat semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua komponen, 

termasuk dunia pesantren. Suatu pondok pesantren yang telah memiliki nilai 

historis dalam membimbing dan mengembangkan masyarakat, dalam hal 

kualitasnya harus terus didorong dan dikembangkan. Lingkungan diluar area 

pesantren dinamakan masyarakat, mereka bisa jadi berada di area lingkungan 

pondok pesantren atau berada di wilayah lain dimana pondok pesantren itu 

berada. Dimanapun pesantren itu bertempat, sudah menjadi kewajiban untuk 

peduli pada kondisi masyarakat sekitarnya. Idealnya sebuah lembaga pondok 

pesantren harusnya memiliki upaya untuk mengembangkan masyarakat sekitar. 

Sehingga pada daerah-daerah yang terdapat pondok pesantren diwarnai oleh 

keberadaan pondok pesantren tersebut dari keseluruhan masyarakat di Kecamatan 

Mowila yang berjumlah 9.393 jiwa. 

Sebelum berdirinya pondok pesantren Gontor 6 ini, masyarakat di 

Kecamatan Mowila merupakan salah satu masyarakat yang kurang agamis, dan 

kekurangan akses listrik maupun jaringan, akan tetapi masyarakat telah mengenal 
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ajaran agama dengan baik walaupun pada dasarnya pengetahuan tentang ajaran 

agama masyarakat belum mendalam. Peran pondok pesantren sebagai lembaga 

pendidikan Islam telah lama dimulai oleh pondok pesantren, sejalan dengan 

perkembangan zaman, maka peran pondok pesantren semakin meluas. Tidak 

hanya bergerak dibidang pendidikan saja, tetapi juga dibidang sosial masyarakat 

dan penyiaran agama, karena keberadaan pondok pesantren biasanya berpengaruh 

langsung ataupun tidak langsung terhadap pembentukan watak atau akhlak 

masyarakat. Adapun manfaat sosial yang didapatkan dijelaskan oleh bapak 

pengasuh Pondok Gontor 6 adalah: 

“Mulai berdirinya pondok ini bentuk manfaat sosial yang dilakukan pondok 

untuk masyarakat salah satunya adalah memberikan beasiswa secara gratis 

untuk anak yang berdomisili di Kecamatan Mowila ini ataupun anak yang 

tinggal disekitar pondok.
101

 

Kondisi masyarakat di Kecamatan Mowila setelah adanya pondok 

pesantren Gontor 6 menunjukan adanya peningkatan yang signifikan. Perubahan 

itupun menyentuh segala aspek kehidupan seperti pendidikan, perekonomian, 

kegiatan keagamaan dan ikut membantu kegiatan pemerintah setempat. 

Masalah etika berpakaian bagi kaum hawa mengalami perubahan dan 

peningkatan yang lebih baik. Saat ini wanita disekitar lingkungan pesantren 

khususnya pada masyarakat di Kecamatan Mowila selalu menggunakan busana 

tertutup dan memakai hijab. Hal ini merupakan cara berdakwah pondok melalui 

poster yang bertuliskan “Area Wajib Berbusana Muslim” yang ditempelkan 

disetiap area pondok, dan juga kegiatan majlis ta‟lim yang digalangkan oleh 

pondok pesantren terhadap masyarakat sekitar. Hal ini merupakan awal perubahan 
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menuju kehidupan yang lebih baik. Proses perubahan secara bertahap merupakan 

hal yang biasa ditemui oleh para pembaharu. Islam pun ketika datang tidak serta 

merta diterima khalayak ramai, tapi membutuhkan proses yang cukup panjang. 

Sebagai contoh pada awal berdirinya pondok pesantren ini kebutuhan air dan 

fasilitas masih minim sehingga khusunya bagi laki-laki seperti wudhu dan mandi 

pada setiap shalat harus berwuduk disalah satu sumber mata air yang dialirkan. 

Dengan sering adanya kegiatan keagamaan dalam pesantren, masyarakat 

sekitar terbiasa diperlihatkan aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh pihak 

pondok ataupun santri, hal itu mempengaruhi peningkatan aktifitas ibadah mereka 

kepada Allah swt. Apalagi dengan banyaknya masyarakat setempat yang 

menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. 

Sebagaimana yang diuraikan di atas data-data yang diperoleh terutama 

data-data yang berkaitan dengan pengaruh pondok pesantren dapat dikatakan 

bahwa keadaan masyarakat sekitar pondok pesantren jauh lebih baik dibandingkan 

sebelum adanya pondok pesantren. Peningkatan perekonomian masyarakat sekitar 

pondok pesantren khususnya masyarakat di Kecamatan Mowila sangat signifikan, 

baik dari peningkatan penghasilan tidak tetap menjadi lebih baik, ada juga yang 

menjadi karyawan di pondok pesantren seperti, menjadi petugas kebersihan, 

tukang bangunan, petugas memasak bagi para santri, dan lainnya. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat sekitar 

yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pertanyaan yang 

sama yakni “dampak apa yang Bapak/Ibu/Mbak rasakan dari bentuk 

pemberdayaan ekonomi masyarakat sebelum adanya Pondok Gontor 6 dan 
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setelahnya? dan untuk pembelian barang baik itu kebutuhan maupun keinginan 

serta untuk hal-hal keputusan keluarga seperti merenovasi rumah, menabung dll 

apakah sudah tercapai? ” sebagai berikut. 

Dari Ibu Dendi dapur sebagai juru masak santri: 

“Saya alhamdulillah sudah mulai bekerja di pondok dan dibantu oleh pondok, 

untuk kebutuhan sehari harinya alhamdullillah bisa tercukupi, sekarang lagi 

perbaikan rumah yang saya dapatkan hanya dari bantuan pondok, sebelum 

adanya pondok saya kerja dirumah bantu-bantu keluarga.
102

 

Selanjutnya dari pak Tono sebagai pengelola kebersihan pondok: 

“Dulu sebelum ada pondok sa sempat sekolah sampai SMP setelah itu bantu-

bantu bapak dikebun, setelah itu dapat kabar katanya butuh buruh pekerja 

harian untuk bersih-bersih pondok, sa langsung kepondok sampai sekarang ini, 

sa merasa terbantu sekali ini karna adanya pondok disini, teman-teman yang 

lain juga banyak dipekerjakan sama pondok.
103

 

Pak Carik salah satu pekerja di perkebunan sawit: 

“sebenarnya bukan hanya dari segi ekonomi dibantu ini tapi fasilitas juga 

masyarakat sekitar sudah bisa rasa, contohnya kayak listrik, air bersih, 

jaringan untuk menelfon, dll. Jadi kita warga sekitar disini harusnya bersyukur 

dan sudah merasa terbantu dengan adanya pondok Gontor di desa Pudahoa ini. 

Sebelumnya sulit tapi ketika ada pondok jadi terbantu.
104

 

Pak Darsono salah satu pekerja di perkebunan rambutan pondok: 

“Dari saya sendiri mencukupi untuk hari-harinya, sebelum adanya pondok 

disini itu hutan, cuma sedikit rumah warga disini, listrik belum masuk total, 

saya juga kerjanya dulu di kecamatan bantu-bantu bersih-bersih kantor, kebun 

juga, setelah ada pondok disini alhamdulillah semuanya lebih berkembang, 

tapi belum maksimal juga, karna ada keluarga didesa sebelah juga yang belum 

didatangi pondok.
105
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Dari penjelasan beberapa informan yang ditemukan, banyak dampak yang 

ditimbulkan sebelum adanya pondok di desa Pudahoa ini, tidak hanya 

pemberdayaan ekonomi dan sosial, tetapi dari sektor sarana dan prasarana yang 

hanya ada dikota besar juga dapat dirasakan oleh masyarakat warga desa Pudahoa. 

Dari sembilan desa yang ada dikecamatan Mowila hanya tiga desa yang dapat 

dilakukan sosialisasi dengan pondok. Sebagai salah satu pondok pesantren yang 

memiliki nama besar di Indonesia dinilai masih membutuhkan proses guna 

memberdayakan masyarakat sekitar secara maksimal, dibutuhkan program-

program lain yang dapat mengangkan perekonomian warga sekitar. Seperti yang 

dikatakan Ust. Aripuddin selaku Wakil Pengasuh Pondok Gontor 6: 

“Untuk sektor Koperasi Pesantren atau KOPONTREN kita masih kurang 

masksimal dalam pengadaan maupun pengelolaannya dan melibatkan 

masyarakat sekitar, namun dari pemberdayaan kita sudah ada kerjasama 

dengan beberapa desa  di Kecamatan Mowila, kegiatan sosial seperti majlis 

ta‟lim atau pengajian akbar  dan juga pembelajaran baca tulis Al Quran untuk 

anak tingkat sekolah dasar dengan gratis.
106

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat di 

Kecamatan Mowila 

1. Faktor Pendukung 

a. Perpaduan sistem ekonomi proteksi dan orientasi kemasyarakatan menjadikan 

pondok memiliki sistem ekonomi yang kuat dan tidak terkesan eksklusif. 

Dalam hal ini pondok memiliki 4 orientasi utama salah satunya adalah 

kemasyarakatan, yang pada dasarnya pondok tidak memiliki kewajiban untuk 

mengembangkan suatu masyarakat sekitar pondok bahkan sampai 
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mensejahterakan, namun seperti yang dikatakan bapak pengasuh Pondok Modern 

Darussalam Gontor 6 ini adalah sebuah keterpanggilan hati naluri seorang 

manusia, yang tidak lain misi utama adalah yang berkaitan dengan kemanusiaan. 

Seperti yang bapak pengasuh sampaikan: 

“Salah satu orientasi Pondok Gontor yaitu kemasyarakatan, bagi pondok ini 

bukanlah kewajiban namun suatu keterpanggilan hati, dipusat sudah sangat 

berdampak dikalangan masyarakat sekitar, sedangkan di pondok cabang masih 

kurang maksimal, sehingga yang dapat dimaksimalkan untuk saat ini yaitu 

sektor pemberdayaan langsung kepada masyarakat sekitar.
107

 

Dapat disimpulkan bahwa dengan sistem ekonomi proteksi yang dibangun 

pondok dimulai berdirinya pada tahun 1926 sampai saat ini tidak bersifat ekslusif 

atau hanya memikirkan kesejahteraan warga pondok, namun dengan sistem 

ekonomi proteksi dan orientasi kemasyarakatan dapat mendorong pemberdayaan 

suatu masyarakat bahkan sampai pada titik kesejahteraan suatu masyarakat. 

b. Adanya hubungan baik antara masyarakat dan pondok yang telah dibangun 

mulai dari berdirinya pondok sampai saat ini. 

Sebagai bentuk hubungan baik yang dilakukan oleh pondok terhadap 

masyarakat, beberapa program yang diberikan pondok diberikan khusus untuk 

masyarakat warga di Kecamatan Mowila, salah satunya adalah bentuk dukungan 

dari sektor pendidikan yaitu, memberikan pendidikan baca tulis Al Quran kepada 

anak khususnya yang berdomisili Kecamatan Mowila, dan program beasiswa bagi 

pendaftar santri dari wagra lokal. Disampaikan oleh bapak pengasuh Gontor 6: 

                                                             
107

Ust Aripuddin S.A.P, Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor 6, 

Wawancara, Konawe Selatan, 30 September 2022 



96 

 

“Salah satu bentuk dukungan sosial kita diseluruh pondok Gontor baik dipusat 

maupun dicabang adalah program beasiswa bagi santri khusus warga sekitar 

pondok tersebut berada.
108

 

Maka dari bentuk kegiatan sosial yang diberikan pondok dapat 

membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar pondok, dan juga ikut 

berpartisipasi dalam setiap program yang diadakan oleh pemerintah setempat. 

c. Akad kerjasama yang dibangun atas kesepakatan bersama dan sesuai syariah. 

Di dalam Al Qur‟an juga disampaikan perintah untuk saling tolong 

menolong dalam kebaikan. Kerjasama dalam berbisnis juga bagian dari saling 

tolong menolong. Saling mendapatkan keuntungan dan memberikan keuntungan 

kepada yang lain.  

َُٕاْ عَهَٗ ...  َٔ تعََب ه ٱَٔ  نۡجشِِّ ٱَٔ َٰٖ َٕ َُٕاْ عَهَٗ  نتَّقۡ َٔ لََ تعََب ثۡىِ ٱَٔ ٌِۚۡ ٱَٔ  لِۡۡ ََٰٔ َه ٱ تَّقُٕاْ ٱَٔ  نۡعُذۡ ٌَّ  للَّّ ئِ

َ ٱ   ٥ نۡعِقبَةِ ٱشَذِٚذُ  للَّّ

Terjemahnya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran.
109

 (QS Al Maidah, 02).  

Dasar dan dalil tersebut sudah jelas memberikan pengertian adanya 

anjuran dan dorongan untuk saling kerjasama dan tolong menolong. Sehingga 

sudah barang tentu di dalam Islam juga terdapat konsep bagaimana cara 

melakukan kerjasama dalam berbisnis yang sesuai dengan ajaran ekonomi Islam. 
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d. Memiliki konsumen yang tetap, sehingga pemasukan keuangan tetap berjalan 

tiap harinya. 

Seluruh konsumen dari berbagai sektor pertanian sudah memiliki pasarnya 

masing-masing, sehingga tidak mencari konsumen lain, dan disebut dengan 

konsumen tetap, seperti yang dikatakan Pak Carik salah satu pekerja di 

perkebunan sawit: 

“Setiap panen langsung ada pengepul dari perusahaan yang diantar langsung 

ke pabriknya.
110

 

e. Peningkatan produksi dan penjualan produk hasil kerjasama, yang didapatkan 

dari hasil rapat evaluasi kinerja setiap bulannya. 

Dari hasil wawancara dengan Ust Akbar sebagai penanggung jawab 

dibagian yayasan pondok, setiap bulannya diadakan rapat evaluasi kinerja dari 

setiap pekerja dari luar pondok. Tujuan dari diadakannya forum ini adalah untuk 

meningkatkan kinerja dari setiap sektor, dan mengevaluasi yang kurang 

masksimal sehingga dapat dimaksimalkan, seperti yang dikatakan Ust Akbar: 

“Kita di yayasan pondok ada rapat bulanan dengan para pekerja pondok, 

tujuannya adalah sebagai silaturrahmi dengan warga dan sebagai peningkatan 

etos kerja kepada pondok, sehingga dapat maksimal kedepannya.
111

 

f. Menciptakan lingkungan yang ramah untuk perkembangan usaha, sehingga 

memiliki rantai produksi yang panjang, dan akan menumbuhkan sektor 

kerjasama lainnya. 
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Pembentukan lingkungan yang ramah juga dibutuhkan bagi 

keberlangsungan suatu usaha, seperti salah satunya adalah tetap menjalankan 

usaha dengan mempertahankan lingkungan disekitarnya. Dengan berdirinya 

pondok ditengah lingkungan yang hijau, dan dengan berbagai sektor pertanian dan 

lainnya, dapat mendorong kelestarian alam dengan tetap menjalankan setiap 

program dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat. 

g. Kepercayaan masyarakat tentang pondok semakin meningkat, dilihat dari 

keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak dan hubungan baik yang 

dijalin. 

Dari wawancara yang dilakukan oleh beberapa pekerja dari masyarakat, 

bahwa masyarakat memiliki peningkatan dari sektor perekonomian maupun 

sosial, sehingga dapat disimpulkan masyarakat memiliki kepercayaan kepada 

pondok, tidak hanya dari segi keuntungan yang dibagi, namun hubungan baik atau 

silaturahmi antara pondok dan masyarakat selalu berjalan dengan baik. 

2. Faktor Penghambat 

a. Penyesuaian anggaran pondok, yang mengakibatkan kurang maksimalnya 

sosialisasi program ke masyarakat terkait. 

Sistem pengelolaan keuangan yang dikelola oleh pondok menggunakan 

sistem satu pintu, yaitu suplai dana yang dibutuhkan oleh pondok cabang 

bersumber dari pondok yang berada di pusat yaitu Pondok Modern Darussalam 

Gontor Ponorogo, yang bertempat di Provinsi Jawa Timur, oleh karna itu 

penggolongan kebutuhan setiap pondok pusat maupun cabang haruslah terstruktur 

dengan baik, dan dilaporkan melalui setiap wakil pengasuh dari setiap Pondok 
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masing-masing, kebutuhan pendidikan khususnya para santri haruslah yang 

utama. 

b. Kurangnya sistem transaksi masyarakat pondok kepada masyarakat di tiga 

desa lainnya. 

Dari pernyataan kepala camat Mowila, dan bapak pengasuh Pondok 

Gontor 6, dari sembilan desa yang berada di Kecamatan Mowila hanya enam desa 

yang paling dekat dengan kawasan pondok, sehingga beberapa desa masih belum 

terjangkau oleh pondok, yang mengakibatkan kurangnya pemberdayaan ekonomi 

dimasyarakat sekitar yang kurang maksimal khususnya di tiga desa lainnya. 

c. Kurangnya tenaga ahli dalam setiap bidang dari setiap sektor kegiatan pondok. 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki pondok dalam mengelola 

setiap sektornya dinilai belum maksimal, dari seluruh pengelola belum memiliki 

standar bersertifikat kompetensi, sehingga hasil dari setiap sektor dianggap kurang 

maksimal. 

d. Belum terjangkaunya kerjasama dengan masyarakat dari beberapa desa 

lainnya sekitar pondok. 

Bentuk dari belum terjangkaunya beberapa desa disekitar pondok, dari 

sembilan desa yang berada di Kecamatan Mowila hanya enam desa yang paling 

dekat dengan kawasan pondok, sehingga beberapa desa masih belum terjangkau 

oleh pondok, yang mengakibatkan blum terjalin kerjasama dan silaturrahmi yang 

baik dari beberapa desa yang belum terjangkau. 

D. Analisis Strategi Pondok Modern Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin terhadap 

Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat di Kecamatan Mowila. 
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Penelitian pada strategi pemberdayaan Pondok Modern Darussalam 

Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin menggunakan analisis SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats) yang mengacu pada kekuatan, 

kelemahan, ancaman, dan peluang. Peneliti menggunakan evaluasi SWOT agar 

dapat menentukan strategi yang digunakan kedepannya, dan kaitannya dengan 

strategi pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar dapat bertahan dan terpenuhi 

secara maksimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman dari unit usaha pondok. 

1. Kekuatan 

Dari beberapa sistem kerjasama demi meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat memiliki beberapa kekuatan dan keunggulan dengan kebijakannya 

yaitu: 

1) Perpaduan sistem ekonomi proteksi dan orientasi kemasyarakatan 

menjadikan pondok memiliki sistem ekonomi yang kuat dan tidak terkesan 

eksklusif. 

2) Adanya hubungan baik antara masyarakat dan pondok yang telah dibangun 

mulai dari berdirinya pondok sampai saat ini. 

3) Akad kerjasama yang dibangun atas kesepakatan bersama dan sesuai 

syariah. 

4) Memiliki konsumen yang tetap, sehingga pemasukan keuangan tetap 

berjalan tiap harinya. 

5) Peningkatan produksi dan penjualan produk hasil kerjasama, yang 

didapatkan dari hasil rapat evaluasi kinerja setiap bulannya. 
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6) Menciptakan lingkungan yang ramah untuk perkembangan produk, 

sehingga memiliki rantai produksi yang panjang, dan akan menumbuhkan 

sektor kerjasama lainnya. 

7) Kepercayaan masyarakat tentang pondok semakin meningkat, dilihat dari 

keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak dan hubungan baik 

yang dijalin. 

Dari kekuatan yang dimiliki pondok menunjukkan bahwa pemberdayaan 

ekonomi Gontor 6 dapat berjalan dengan baik, bahkan bisa meningkat dan 

berkembang, sehingga dapat turut serta dalam membantu pengembangan, 

pembangunan pondok dan ekonomi masyarakat sekitar. 

2. Kelemahan 

Sistem pemberdayaan ekonomi yang diterapkan oleh pondok juga 

memiliki kelemahan, untuk meminimalisir dampak dari kelemahan sistem ini, 

tentu saja pondok mengambil peranannya dengan melakukan kebijakan-kebijakan, 

strategi, serta perencanaan yang sesuai dengan sistem ekoproteksi dan dapat 

mempertahankan usaha yang berjalan baik dalam sektor internal maupun eksternal 

pondok, bahkan mengembangkannya. Secara garis besar kelemahan yang 

berdampak pada sistem pemberdayaan masyarakat yaitu: 

1) Penyesuaian anggaran pondok, yang mengakibatkan kurang maksimalnya 

sosialisasi program ke masyarakat masyarakat terkait. 

2) Kurangnya sistem transaksi masyarakat pondok kepada masyarakat di tiga 

desa lainnya. 

3) Kurangnya tenaga ahli dalam setiap bidang dari setiap sektor kegiatan pondok. 
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4) Belum terjangkaunya kerjasama dengan masyarakat dari beberapa desa 

lainnya sekitar pondok. 

3. Ancaman 

Dari aspek kekuatan dan kelemahan dari yang dijelaskan sebelumnya, 

sistem pemberdayaan yang telah berjalan juga memiliki ancaman yang dapat 

menghambat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pondok. 

Secara garis besar ancaman dari pihak eskternal dan internal di Gontor 6 adalah 

sebagai berikut: 

1) Kelalaian dari aspek pengelola yang tidak dapat diperkirakan, mulai dari pihak 

pondok dan masyarakat. 

2) Kerugian yang dapat menimpa setiap produk dari hasil kerjasama yang 

dibentuk, mulai dari kegagalan panen, kekurangan bahan produksi, dll. 

3) Turunnya minat, selera, dan daya beli konsumen dari sektor produk hasil 

kerjasama. 

4) Timbulnya moral hazard yang berdampak pada hilangnya trust kepada pondok 

maupun kepada masyarakat sekitar. 

4. Peluang 

Secara garis besar peluang dari penerapan sistem pemberdayaan ekonomi 

yang dapat dilakukan Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul 

Mujahidin dalam memaksimalkan hasil yang diinginkan adalah sebagai berikut: 

1) Menghasilkan kerjasama yang menghasilkan kesejahteraan antara masyarakat 

dan pihak pondok. 
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2) Mengurangi pengangguran khususnya di Kecamatan Mowila, dari hasil 

kerjasama yang dibangun. 

3) Menaikan minat konsumen terhadap produk hasil kerjasama. 

4) Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang telah diskreening 

oleh pihak pondok. 

5) Memperluas jaringan pondok, dan memperkenalkan pondok kepada 

masyarakat lokal, sehingga menghasilkan Asatidz yang berasal dari daerah 

lokal. 

Tabel 4.2 Analisis SWOT Pondok Modern Darussalam Gontor 6 pada 

pemberdayaan ekonomi dan sosial  masyarakat Kecamatan Mowila 

Kekuatan (Strengh) 

1. Perpaduan sistem ekonomi proteksi 

dan orientasi kemasyarakatan 

menjadikan pondok memiliki sistem 

ekonomi yang kuat dan tidak 

terkesan eksklusif. 

2. Adanya hubungan baik antara 

masyarakat dan pondok yang telah 

dibangun mulai dari berdirinya 

pondok sampai saat ini. 

3. Akad kerjasama yang dibangun atas 

kesepakatan bersama dan sesuai 

syariah. 

4. Memiliki konsumen yang tetap, 

sehingga pemasukan keuangan tetap 

berjalan tiap harinya. 

5. Peningkatan produksi dan penjualan 

produk hasil kerjasama, yang 

didapatkan dari hasil rapat evaluasi 

kinerja setiap bulannya. 

6. Menciptakan lingkungan yang 

ramah untuk perkembangan produk, 

Kelemahan (Weakness) 

1. Penyesuaian anggaran pondok, 

yang mengakibatkan kurang 

maksimalnya sosialisasi program ke 

masyarakat masyarakat terkait. 

2. Kurangnya sistem transaksi 

masyarakat pondok kepada 

masyarakat di 3 desa lainnya. 

3. Kurangnya tenaga ahli dalam setiap 

bidang dari setiap sektor kegiatan 

pondok. 

4. Belum terjangkaunya kerjasama 

dengan masyarakat dari beberapa 

desa lainnya sekitar pondok. 
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sehingga memiliki rantai produksi 

yang panjang, dan akan 

menumbuhkan sektor kerjasama 

lainnya. 

7. Kepercayaan masyarakat tentang 

pondok semakin meningkat, dilihat 

dari keuntungan yang diperoleh 

oleh kedua belah pihak dan 

hubungan baik yang dijalin. 

Peluang (Opporutunity) 

1. Menghasilkan kerjasama yang 

menghasilkan kesejahteraan antara 

masyarakat dan pihak pondok. 

2. Mengurangi pengangguran 

khususnya di Kecamatan Mowila, 

dari hasil kerjasama yang dibangun. 

3. Menaikan minat konsumen terhadap 

produk hasil kerjasama. 

4. Membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar yang telah 

diskreening oleh pihak pondok. 

5. Memperluas jaringan pondok dan 

memperkenalkan pondok kepada 

masyarakat lokal, sehingga 

menghasilkan Asatidz yang berasal 

dari daerah lokal. 

Ancaman (Threat) 

1. Kelalaian dari aspek pengelola yang 

tidak dapat diperkirakan, mulai dari 

pihak pondok dan masyarakat. 

2. Kerugian yang dapat menimpa 

setiap produk dari hasil kerjasama 

yang dibentuk, mulai dari kegagalan 

panen, kekurangan bahan produksi, 

dll. 

3. Turunnya minat, selera, dan daya 

beli konsumen dari sektor produk 

hasil kerjasama. 

4. Timbulnya moral hazard yang 

berdampak pada hilangnya trust 

kepada pondok maupun kepada 

masyarakat sekitar. 

1) Matrix IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 

Setelah faktor-faktor pemberdayaan ekonomi diidentifikasi, suatu tabel 

IFAS (Internal Factor Analysis Summary) disusun untuk merumuskan faktor-
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faktor strategis internal tersebut dalam kerangka strength dan weakness 

tahapannya adalah: 

1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan dalam 

kolom 1. 

2) Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 

(paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-

faktor tersebut terhadap posisi strategis. (Semua bobot tersebut jumlahnya 

tidak boleh melebihi skor total 1,00). 

3) Berikan rating 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor untuk dengan skala 

rating 4 (sangat kuat pengaruhnya) dan rating 1 (berpengaruh lemah), hal 

ini menunjukkan apakah faktor tersebut memiliki kelemahan yang besar 

atau kelemahan yang kecil, serta kekuatan yang kecil atau kekuatan yang 

besar. Jadi sebenarnya, rating mengacu pada perusahaan sedangkan bobot 

mengacu pada industri dimana perusahaan berada. 

4) Kalikan masing-masing bobot dengan rating-nya untuk mendapatkan 

score. 

5) Jumlahkan total score masing-masing variabel. 

Berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matrik IFAS, total 

rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan rata-

rata 2,5. Jika total rata-rata dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal 

perusahaan lemah, sedangkan total nilai diatas 2,5 mengindikasikan posisi internal 

yang kuat. 
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Tabel 4.3 Matrix IFAS (Intrernal Factor Analysis Summary) 

No Faktor Internal Bobot Rating Score 

Kekuatan (Strength) 

1 Perpaduan sistem ekonomi proteksi dan 

orientasi kemasyarakatan menjadikan pondok 

memiliki sistem ekonomi yang kuat dan tidak 

terkesan eksklusif. 

0,1 3 0,3 

2 Adanya hubungan baik antara masyarakat dan 

pondok yang telah dibangun mulai dari 

berdirinya pondok sampai saat ini. 

0,06 4 0,24 

3 Akad kerjasama yang dibangun atas 

kesepakatan bersama dan sesuai syariah. 
0,1 4 0,4 

4 Memiliki konsumen yang tetap, sehingga 

pemasukan keuangan tetap berjalan tiap 

harinya. 

0,09 4 0,36 

5 Peningkatan produksi dan penjualan produk 

hasil kerjasama, yang didapatkan dari hasil 

rapat evaluasi kinerja setiap bulannya. 

0,05 3 0,15 

6 Menciptakan lingkungan yang ramah untuk 

perkembangan produk, sehingga memiliki 

rantai produksi yang panjang, dan akan 

menumbuhkan sektor kerjasama lainnya. 

0,08 4 0,32 

7 Kepercayaan masyarakat tentang pondok 

semakin meningkat, dilihat dari keuntungan 

yang diperoleh oleh kedua belah pihak dan 

hubungan baik yang dijalin. 

0,1 4 0,4 

8 Program pemberdayaan masyarakat sekitar 

pondok. 
0,1 4 0,4 

Subtotal 0,68  2,57 

Kelemahan (Weakness) 

1 Penyesuaian anggaran pondok, yang 

mengakibatkan kurang maksimalnya 

sosialisasi program ke masyarakat masyarakat 

terkait. 

0,09 3 0,27 

2 Kurangnya sistem transaksi masyarakat 

pondok kepada masyarakat di 3 desa lainnya. 
0,1 2 0,2 

3 Kurangnya tenaga ahli dalam setiap bidang 

dari setiap sektor kegiatan pondok. 
0,08 3 0,24 

4 Belum terjangkaunya kerjasama dengan 

masyarakat dari beberapa desa lainnya sekitar 

pondok. 

0,05 2 0,1 

Subtotal 0,32  0,81 

Total 1,0  3,38 
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Dari hasil analisis pada tabel 3.2 IFAS, faktor kekuatan dan kelemahan 

memiliki total skor 3,38, karena total skor diatas 2,5 berarti ini mengindikasikan 

posisi internal terkait pemberdayaan ekonomi pesantren pada perubahan ekonomi 

dan sosial masyarakat begitu kuat. 

2) Matrix EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) 

Ada lima tahap penyusunan matriks EFAS yaitu: 

1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman. 

2) Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai 

dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat 

memberikan dampak terhadap faktor strategis. Jumlah seluruh bobot harus 

sama dengan 1,0. 

3) Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala 

mulai 1 sampai 4, dimana 4 (respon sangat bagus), 3 (respon di atas rata-

rata), 2 (respon rata-rata), 1 (respon di bawah rata-rata). Rating ini 

berdasarkan pada efektivitas pemberdayaan ekonomi pesantren, dengan 

demikian nilainya berdasarkan pada kondisi perusahaan. 

4) Kalikan masing-masing, bobot dengan rating-nya untuk mendapatkan 

score. 

5) Jumlahkan semua score untuk mendapatkan total score. Nilai total ini 

menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-

faktor strategis peluang dan ancamannya. 

Sudah tentu bahwa dalam EFAS matrix, kemungkinan nilai tertinggi total 

score adalah 4,0 dan terendah adalah 1,0. Total score 4,0 mengindikasikan bahwa 
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perusahaan merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan 

menghindari ancaman-ancaman atau kendala yang ada pada unit usaha. Total 

score 1,0 menunjukkan strategi-strategi perusahaan tidak memanfaatkan peluang-

peluang atau tidak menghindari ancaman-ancaman eksternal maupun internal. 

Tabel 4.4 Matrix EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) 

No Faktor Eksternal Bobot Rating Score 

Peluang (Opportunities) 

1 Menghasilkan kerjasama yang menghasilkan 

kesejahteraan antara masyarakat dan pihak 

pondok. 

0,12 4 0,48  

2 Mengurangi pengangguran khususnya di 

Kecamatan Mowila, dari hasil kerjasama yang 

dibangun. 

0,15 4 0,6 

3 Menaikan minat konsumen terhadap produk 

hasil kerjasama. 
0,08 3 0,24 

4 Membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar yang telah diskreening 

oleh pihak pondok. 

0,18 4 0,72 

5 Memperluas jaringan pondok dan 

memperkenalkan pondok kepada masyarakat 

lokal, sehingga menghasilkan Asatidz yang 

berasal dari daerah lokal. 

0,06 3 0,18 

Subtotal 0,59  2,22 

Ancaman (Threats) 

1 Kelalaian dari aspek pengelola yang tidak 

dapat diperkirakan, mulai dari pihak pondok 

dan masyarakat. 

0,12 3 0,36 

2 Kerugian yang dapat menimpa setiap program 

hasil kerjasama yang dibentuk, mulai dari 

kegagalan panen, kekurangan bahan produksi, 

dll. 

0,08 2 0,16 

3 Turunnya minat, selera, dan daya beli 

konsumen dari sektor penjualan. 
0,08 3 0,24 

4 Timbulnya moral hazard yang berdampak 

pada hilangnya trust kepada pondok maupun 

kepada masyarakat sekitar. 

0,13 3 0,39 

Subtotal 0.41  1,15 

Total 1,0  3,37 
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Dari hasil analisis pada tabel 3.3 EFAS, faktor peluang dan ancaman 

memiliki total skor 3,37. Karena total skor mendekati 4,0 berarti ini 

mengindikasikan bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul 

Mujahidin merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan 

menghindari ancaman-ancaman pada pemberdayaan ekonominya. Selanjutnya 

nilai total skor dari masing-masing faktor dapat dirinci, strength 2,57, weakness 

0,81 opportunity 2,22, threat 1,15. Maka diketahui selisih total skor faktor 

strength dan weakness adalah (+) 1,76, sedangkan selisih total skor faktor 

oppurtunity dan threat adalah (+) 1,07. 

Berdasarkan total skor yang diperoleh sangat jelas menunjukkan bahwa 

pemberdayaan ekonomi berbasis ekoproteksi di Pondok Modern Darussalam 

Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat 

memanfaatkan peluang yang ada.  

Tabel  4.5 Matrix Internal dan Eksternal 

MATRIX INTERNAL DAN EKSTERNAL 
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Pada gambar diatas, matrik internal-eksternal (IE) menunjukkan bahwa 

kondisi Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin berada pada 

sel I, yaitu strategi yang dapat diterapkan adalah strategi tumbuh dan membangun 

(Grow and Build). Strategi yang digunakan adalah strategi mempertahankan 

kualitas pelayanan, mengembangkan pasar ke wilayah baru dan meningkatkan 

pangsa pasar sebagai hal yang paling tepat pada bagian ini. Dengan kata lain 

Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan 

yang ditetapkan oleh pondok, memanfaatkan segala fasilitas dan kesempatan yang 

ada, berinovasi dengan menciptakan dan mengembangkan produk-produk baru, 

memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk merebut berbagai peluang yang ada 

sehingga pondok dapat menyeimbangi ancaman dan kelemahan sistem ini 

sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan setiap program pemberdayaan 

masyarakat menjadi lebih baik. 

Tabel 4.6 Matrix SWOT 

IFAS 

 

 

 

 

 

EFAS 

STRANGHS (S) 

1. Perpaduan sistem 

ekonomi proteksi dan 

orientasi 

kemasyarakatan 

menjadikan pondok 

memiliki sistem 

ekonomi yang kuat dan 

tidak terkesan eksklusif. 

2. Adanya hubungan baik 

antara masyarakat dan 

pondok yang telah 

dibangun mulai dari 

berdirinya pondok 

sampai saat ini. 

3. Akad kerjasama yang 

dibangun atas 

kesepakatan bersama 

dan sesuai syariah. 

4. Memiliki konsumen 

yang tetap, sehingga 

pemasukan keuangan 

tetap berjalan tiap 

WEAKNESS (W) 

1. Penyesuaian 

anggaran pondok, 

yang 

mengakibatkan 

kurang 

maksimalnya 

sosialisasi program 

ke masyarakat 

masyarakat terkait. 

2. Kurangnya sistem 

transaksi 

masyarakat pondok 

kepada masyarakat 

di 3 desa lainnya. 

3. Kurangnya tenaga 

ahli dalam setiap 

bidang dari setiap 

sektor kegiatan 

pondok. 

4. Belum 

terjangkaunya 

kerjasama dengan 
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harinya. 

5. Peningkatan produksi 

dan penjualan produk 

hasil kerjasama, yang 

didapatkan dari hasil 

rapat evaluasi kinerja 

setiap bulannya. 

6. Menciptakan lingkungan 

yang ramah untuk 

perkembangan produk, 

sehingga memiliki rantai 

produksi yang panjang, 

dan akan menumbuhkan 

sektor kerjasama 

lainnya. 

7. Kepercayaan masyarakat 

tentang pondok semakin 

meningkat, dilihat dari 

keuntungan yang 

diperoleh oleh kedua 

belah pihak dan 

hubungan baik yang 

dijalin. 

 

masyarakat dari 

beberapa desa 

lainnya sekitar 

pondok. 

OPPORTUNITIES 

(O) 

1. Menghasilkan 

kerjasama yang 

menghasilkan 

kesejahteraan 

antara masyarakat 

dan pihak pondok. 

2. Mengurangi 

pengangguran 

khususnya di 

Kecamatan 

Mowila, dari hasil 

kerjasama yang 

dibangun. 

3. Menaikan minat 

konsumen 

terhadap produk 

hasil kerjasama. 

4. Membuka 

lapangan 

pekerjaan bagi 

STRATEGI SO 

1. Membuat program 

pemberdayaan masyarakat 

dalam bidang toko retail. 

(S1, O1, O2, O4) 

2. Silaturrahim dengan 

pemuka desa lain yang 

belum terjalin kerjasama, 

dan membuat program 

pemberdayaan dibidang 

pertanian. (S2, O1, O5) 

3. Sosialisasi akad kerjasama 

yang sesuai syariat Islam. 

(S3, O5, O3) 

4. Memberikan apresiasi bagi 

masyarakat yang memiliki 

kinerja yang baik. (S4, O3, 

O5) 

5. Mensosialisasikan sistem 

kesehatan dan keamanan 

lingkungan dalam bekerja. 

(S6, O5 ) 

STRATEGI WO 

1.  Sosialisasi program 

pemberdayaan 

masyarakat yang 

sesuai syariat Islam. 

(W1, O3) 

2. Memberikan hasil 

produk kerjasama ke 

desa yang belum 

terjangkau. (W2, O5) 

3. Mengundang pemateri 

yang sesuai dengan 

bidangnya dalam 

membangun SDM 

yang maksimal. (W3, 

O2) 
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masyarakat 

sekitar yang telah 

diskreening oleh 

pihak pondok. 

5. Memperluas 

jaringan pondok 

dan 

memperkenalkan 

pondok kepada 

masyarakat lokal, 

sehingga 

menghasilkan 

Asatidz yang 

berasal dari 

daerah lokal. 

 

THREATS (T) 

1. Kelalaian dari 

aspek pengelola 

yang tidak dapat 

diperkirakan, 

mulai dari pihak 

pondok dan 

masyarakat. 

2. Kerugian yang 

dapat menimpa 

setiap program 

hasil kerjasama 

yang dibentuk, 

mulai dari 

kegagalan panen, 

kekurangan bahan 

produksi, dll. 

3. Turunnya minat, 

selera, dan daya 

beli konsumen 

dari sektor 

penjualan. 

4. Timbulnya moral 

hazard yang 

berdampak pada 

hilangnya trust 

kepada pondok 

maupun kepada 

masyarakat 

sekitar. 

STRATEGI ST 

1. Memperkenalkan tujuan 

orientasi pondok, sehingga 

memberikan sifat 

kepercayaan masyarakat 

kepada pondok, dan dapat 

mengurangi timbulnya 

moral hazard. (S1, T4) 

2. Meningkatkan produksi 

dan hasil yang baik demi 

meningkatkan minat, 

selera, dan daya beli 

konsumen. (S5, T3) 

3. Menguatkan akad 

kerjasama antara pihak 

pondok dan masyarakat 

agar terjalin kerjasama 

yang baik. (S7, T1) 

STRATEGI WT 

1. Sosialisasi tentang 

pentingnya 

menghindari moral 

hazard pada suatu 

kontrak perjanjian 

kerjasama antara 

kedua belah pihak. 

(W1, T4) 

2. Meningkatkan SDM 

ahli dibidangnya 

sehingga dapat 

mengurangi kelalaian 

dari pekerja. (W3, T1) 
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Tabel 4.7 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

KEY FACTORS BOBOT 

Strategic Alternatives 

Membuat program 

pemberdayaan 

masyarakat dalam 

bidang toko retail.  

Sosialisasi program 

pemberdayaan 

masyarakat yang 

sesuai syariat Islam 

Memberikan 

apresiasi bagi 

masyarakat yang 

memiliki kinerja 

yang baik 

AS TAS AS TAS AS TAS 

OPPORTUNITIES   

Menghasilkan kerjasama yang menghasilkan kesejahteraan antara 

masyarakat dan pihak pondok. 
0.12 3 0.36 4 0.48 - - 

Mengurangi pengangguran khususnya di Kecamatan Mowila, dari hasil 

kerjasama yang dibangun. 
0.15 4 0.60 3 0.45 - - 

Menaikan minat konsumen terhadap produk hasil kerjasama. 0.08 - - 3 0.24 - - 

Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang telah 

diskreening oleh pihak pondok. 
0.18 4 0.72 3 0.54 - - 

Memperluas jaringan pondok dan memperkenalkan pondok kepada 

masyarakat lokal, sehingga menghasilkan Asatidz yang berasal dari daerah 

lokal. 

0.06 3 0.18 3 0.18 4 0.24 

                

THREATS               

Kelalaian dari aspek pengelola yang tidak dapat diperkirakan, mulai dari 

pihak pondok dan masyarakat. 
0.12 - - 2 0.24 - - 
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Kerugian yang dapat menimpa setiap program hasil kerjasama yang 

dibentuk, mulai dari kegagalan panen, kekurangan bahan produksi, dll. 
0.08 3 0.24 2 0.16 - - 

Turunnya minat, selera, dan daya beli konsumen dari sektor penjualan. 0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 

Timbulnya moral hazard yang berdampak pada hilangnya trust kepada 

pondok maupun kepada masyarakat sekitar. 
0.13 - - 4 0.52 3 0.39 

  1.00             

                

STRENGHS               

Perpaduan sistem ekonomi proteksi dan orientasi kemasyarakatan 

menjadikan pondok memiliki sistem ekonomi yang kuat dan tidak terkesan 

eksklusif. 

0.10 3 0.31 - - - - 

Adanya hubungan baik antara masyarakat dan pondok yang telah dibangun 

mulai dari berdirinya pondok sampai saat ini. 
0.06 2 0.12 3 0.18 4 0.24 

Akad kerjasama yang dibangun atas kesepakatan bersama dan sesuai 

syariah. 
0.10 3 0.30 4 0.40 3 0.30 

Memiliki konsumen yang tetap, sehingga pemasukan keuangan tetap 

berjalan tiap harinya. 
0.09 - - 2 0.18 - - 

Peningkatan produksi dan penjualan produk hasil kerjasama, yang 

didapatkan dari hasil rapat evaluasi kinerja setiap bulannya. 
0.05 4 0.20 3 0.15 - - 

Menciptakan lingkungan yang ramah untuk perkembangan produk, 

sehingga memiliki rantai produksi yang panjang, dan akan menumbuhkan 

sektor kerjasama lainnya. 

0.08 2 0.16 3 0.24 3 0.24 

Kepercayaan masyarakat tentang pondok semakin meningkat, dilihat dari 

keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak dan hubungan baik yang 

dijalin. 

0.10 4 0.40 4 0.40 4 0.40 

Program pemberdayaan masyarakat sekitar pondok. 0.10 4 0.40 - - 2 0.2 

                

WEAKNESS               
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Penyesuaian anggaran pondok, yang mengakibatkan kurang maksimalnya 

sosialisasi program ke masyarakat masyarakat terkait. 0.09 
4 0.36 1 0.09 2 0.18 

Kurangnya sistem transaksi masyarakat pondok kepada masyarakat di 3 

desa lainnya. 0.10 
- - - - 3 0.3 

Kurangnya tenaga ahli dalam setiap bidang dari setiap sektor kegiatan 

pondok. 0.08 
1 0.08 4 0.32 - - 

Belum terjangkaunya kerjasama dengan masyarakat dari beberapa desa 

lainnya sekitar pondok. 0.05 
2 0.10 4 0.20 4 0.2 

  1.00             

TOTAL     4.85   5.29   3.01 

Dari tabel Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) diatas yang menerangkan tiga alternatif strategi yang bersumber 

dari analisa internal dan eksternal dapat dilihat dengan strategi Sosialisasi program pemberdayaan masyarakat yang sesuai syariat 

Islam yang dapat memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sistem pemberdayaan pondok, dengan memperoleh 

nilai total sebesar 5,29 dan strategi lain terkait Membuat program pemberdayaan dalam toko retail, memperoleh nilai total 4,85 dan 

memberikan apresiasi bagi masyarakat yang memiliki kinerja yang baik, dengan skor nilai 3,01. Dengan demikian dapat diurutkan 

program yang dilaksanakan  pertama adalah strategi sosialisasi program pemberdayaan masyarakat yang sesuai syariat Islam dan 

membangun kepercayaan masyarakat, kedua adalah membuat program pemberdayaan dalam toko retail yang berdasarkan kebutuhan 

rakyat, dan yang terakhir memberikan apresiasi bagi masyarakat yang memiliki kinerja yang baik dalam bekerja.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diambil beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Peran Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin dalam 

meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat memiliki beberapa sektor 

kerjasama dalam masing-masing bidang, yaitu, dari bidang peternakan dan 

perkebunan ada program pengelolaan perkebunan sawit, pengelolaan sawah,  

pengelolaan kebun rambutan, dan program penggemukan sapi pondok, dan 

juga peran secara tidak langsung disadari oleh masyarakat sekitar dengan 

hadirnya pondok di Kecamatan Mowila, seperti yang telah dirasakan oleh 

masyarakat yaitu, adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 

penginapan area sekitar pondok, pembentukan pasar warga dan lainnya 

2. Banyak dampak yang ditimbulkan sebelum adanya pondok di desa Pudahoa 

ini, tidak hanya pemberdayaan ekonomi dan sosial, tetapi dari sektor sarana 

dan prasarana yang hanya ada dikota besar juga dapat dirasakan oleh 

masyarakat warga desa Pudahoa. Dari sembilan desa yang ada dikecamatan 

Mowila hanya tiga desa yang dapat dilakukan sosialisasi dengan pondok. 

Sebagai salah satu pondok pesantren yang memiliki nama besar di Indonesia 

dinilai masih membutuhkan proses guna memberdayakan masyarakat sekitar 

secara maksimal, dibutuhkan program-program lain yang dapat mengangkat 

perekonomian warga sekitar. 
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3. Beradasarkan tabel matrik internal-eksternal (IE) menunjukkan bahwa kondisi 

Pondok Modern Darussalam Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin berada pada sel I, 

yaitu strategi yang dapat diterapkan adalah strategi tumbuh dan membangun 

(Grow and Build). Dengan kata lain Strategi yang harus diterapkan dalam 

kondisi ini adalah mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh pondok, 

memanfaatkan segala fasilitas dan kesempatan yang ada, berinovasi dengan 

menciptakan dan mengembangkan produk-produk baru, memaksimalkan 

kekuatan yang dimiliki untuk merebut berbagai peluang yang ada sehingga 

pondok dapat menyeimbangi ancaman dan kelemahan sistem ini sehingga 

dapat meningkatkan dan mengembangkan setiap program pemberdayaan 

masyarakat menjadi lebih baik. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan: Agar Bapak Pengasuh, staff 

administrasi, dan staff pengasuhan lebih berperan lagi dalam pengembangan 

program pemberdayaan masyarakat di desa yang belum terjangkau. Agar Bapak 

Pengasuh, staff administrasi, staff pengasuhan beserta para pengelolah bekerja-

sama dalam mengelola setiap sektor usaha serta mengevaluasi kerja dan kinerja. 
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Nama  : Zulfajrin 

NIM  : 80500220020 

Judul  : Dampak Keberadaan Pondok Modern Darussalam Gontor 6 

Riyadhatul Mujahidin pada Perubahan Kondisi Sosial 

Masyarakat di Kecamatan Mowila Perspektif Ekonomi 

Syariah 

Mahasiswa : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

Daftar Pertanyaan Bapak Pengasuh Pondok 

1. Bagaimana peran pondok modern Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin dalam 

meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat perspektif ekonomi Islam? 

1) Apakah pondok memiliki tanggung jawab meningkatkan ekonomi dan 

sosial masyarakat? 

2) Apa tujuan menjalin kerjasama? 

3) Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan pondok? 

4) Bagaimana skema akad yang digunakan dalam melakukan kerjasama? 

5) Seberapa besar pengaruh peningkatan ekonomi dan sosial dengan 

adanya pondok di kecamatan mowila? 

6) Apa usaha yang dilakukan pondok untuk memaksimalkan potensi 

ekonomi dan sosial masyarakat sekitar? 

7) Bagaimana proses awal mula kerjasama yang dijalin pondok dan 

masyarakat? 

8) Bagaimana pondok mengedukasi masyarakat tentang kerjasama yang 

sesuai Syariat Islam? 

9) Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian dari kedua belah 

pihak? 

10) Bagaimana prospek kedepannya dari hasil pendapatan yang diterima? 
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2. Bagaimana dampak ekonomi dan sosial masyarakat sebelum dan setelah 

adanya pondok modern Gontor 6 Riyadhatul Mujahidin? 

1) Apa pertimbangan pendirian pondok dilokasi desa pudahoa dari sisi 

ekonomi dan sosial masyarakat? 

2) Siapa yang menentukan tempat berdirinya pondok di desa mowila? 

3) Bagaimana perbedaan dampak ekonomi dan sosial masyarakat sekitar 

pondok dari awal pendirian pondok hingga saat ini? 

4) Kapan awal mula berdirinya pondok gontor cabang 6? 

5) Bagaimana usaha pondok untuk meningkatkan ekonomi dan sosial 

masyarakat di awal berdirinya pondok hingga saat ini? 

3. Bagaimana analisis strategi pondok modern Gontor 6 Riyadhatul 

Mujahidin terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di 

Kecamatan Mowila? 

1) Strategi apa yang saat ini dilakukan guna memberdayakan ekonomi 

dan sosial masyarakat? 

2) Berapa besar pengaruh peningkatan dari strategi yang di jalankan saat 

ini? 

3) Kendala apa yang dialami dalam menjalankan strategi saat ini? 

4) Solusi yang dihadirkan dari setiap masalah yang ditemukan? 

5) Apa harapan yang ingin dicapai kedepannya? 
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Pedoman Wawancara 

Nama  : Zulfajrin 

NIM  : 80500220020 

Judul  : Dampak Keberadaan Pondok Modern Darussalam Gontor 6 

Riyadhatul Mujahidin pada Perubahan Kondisi Sosial 

Masyarakat di Kecamatan Mowila Perspektif Ekonomi 

Syariah 

Mahasiswa : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

Daftar Pertanyaan Kepala Camat Mowila dan Kepala Desa 

1. Bagaimana skema kerjasama yang dilakukan dengan pondok? 

2. Seberapa besar pengaruh pondok terhadap potensi peningkatan sektor 

sosial dan ekonomi? 

3. Bagaimana keadaan daerah di Kecamatan Mowila sebelum dan sesudah 

adanya pondok? 

4. Sektor apa yang paling meningkatkan sosial dan ekonomi warga? 

5. Program apa yang sudah menghasilkan dampak positif? 

6. Apa strategi kedepannya dalam melibatkan pondok? 

7. Apa yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Mowila? 

8. Apa tanggapan tentang regulasi pondok tentang larangan santri dalam  jual 

beli dengan warga? 

9. Berapa total masyarakat di Kecamatan Mowila, dan berapa yang 

mendapatkan manfaat dari pondok? 

10. Bagaimana hubungan sosial yang dilakukan warga kepada pihak pondok? 
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Pedoman Wawancara 

Nama  : Zulfajrin 

NIM  : 80500220020 

Judul  : Dampak Keberadaan Pondok Modern Darussalam Gontor 6 

Riyadhatul Mujahidin pada Perubahan Kondisi Sosial 

Masyarakat di Kecamatan Mowila Perspektif Ekonomi 

Syariah 

Mahasiswa : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

Daftar Pertanyaan Kepada Warga Kecamatan Mowila 

1. Bagaiman tanggapan regulasi pondok tentang larangan santri berbelanja 

dengan warga? 

2. Bentuk dukungan pondok terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi 

warga? 

3. Bagaimana keadaan sosial dan ekonomi warga sebelum dan setelah adanya 

pondok? 

4. Berapa persen pengaruh pondok pada peningkatan sosial dan ekonomi 

warga? 

5. Apa program pondok yang melibatkan warga dalam peningkatan sosial 

dan ekonomi? 

6. Apa kendala menjalankan program kerjasama pondok? 

7. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam menghadapi masalah? 

8. Apa harapan warga dengan adanya pondok? 

9. Bagaimana kondisi ekonomi saat ini? 

10. Apakah dengan adanya program pondok dapat meningkatkan sektor sosial 

dan ekonomi warga? 
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