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نُوُ وَنَسْتػَغْفِرهُْ وَنػَعُوذُ بِ  دِهِ للُ إِفَّ الْْمَْدَ لِلَِِّّ نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِيػْ ْْ ْْ َػَ َِ ْْمَ ِنَِ    ِِ أَ يََِّ  ََ  ْْ ُُرُوْرِ أنَػْفُسِنَ  وَِِ  ْْ لِله ِِ
رَِْكَ َِوُ وَ  َُ دُ أَفْ لَا إَِِوَ إِلاَّ للُ وَحْدَهُ لاَ  َْ ُْ َُضْلِلْوُ فَلَا ىَ دِيَ َِوُ. وَأَ  ْْ ُِضِلَّ َِوُ وََِ َُُمَّدًا فَلاَ  دُ أَفَّ  َْ ُْ أَ

وُِْ  َُ مْ َْبْدُهُ وَرَ ُْ ْْ تبَِعَ َْلَى آِوِِ وَصَحْبِوِ وََِ َُُمَّدٍ وَ َْلَى نبَِيِّنَ   لِّمْ  ََ ُْمَّ صَلِّ وَ وُ. اَِلَّ  

َِةِ.  بِِِحْسَ فٍ إِلََ َػَوِْـ اِْقِيَ   
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ِ 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

Zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

Ge 
 ؼ 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ؽ 

 
qaf 

 
q 
 

Qi 
 ؾ 

 
kaf 

 
k 
 

Ka 
 ؿ 

 
lam 

 
l 
 

El 
 ـ 

 
mim 

 
m 
 

Em 
 ف 

 
nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
wau 

 
w 
 

We 
 ىػ 

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 



 

 

x 

 

 ى
 

ya 
 

y 
 

Ye 
 

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

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

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : ىَوْؿَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah 

 
a a  َا 

 
kasrah 

 
i i  َا 

 
d}ammah 

 
u u  َا 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i  َْػى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ػوَْ 

 

Nama Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau ya>’ 

 
ى ...َ  ا | ... َ   

 

d}ammah dan wau 

 
 وػُ 

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 

 
i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ػى
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 Contoh: 

 َِ  َِ  : ma>ta 

 <rama : رََِى

 qi>la : قِيْلَ  

 ُِ  yamu>tu : يََوُْ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

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

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

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: 

الَأطْفَ ؿِ  ُُ  رَوْضَة  : raud}ah al-at}fa>l 

ُ   اَِْفَ ضِلَة ُُ  اَِْمَدَِػْنَة  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ   اَلِْْكْمَة  : al-h}ikmah 

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 ,( ــّ 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّن َ 

 <najjaina : نَََّيْن َ 

ُ   اَلَْْقّ   : al-h}aqq 

 nu‚ima : نػُعِّمَ 

َْدُو    : ‘aduwwun 

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

َْلِى    : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

َْرَب    : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَِشَّمْسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : اَِزَِّْزََِةُ 

 al-falsafah :  اَِْفَلْسَفَةُ 

 al-bila>du : اَِْبلَادُ 

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. 

Contoh: 

ُِرُوْفَ تَْ   : ta’muru>na 

 ‘al-nau : اَِنػَّوْعُ 

يْءٌ  َُ  : syai’un 

 ُِ رْ  umirtu : أُِِ

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 perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
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Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (لل) 

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: 

ُْ للِ  َْ    billa>h بِللهِ   di>nulla>h دِ

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    ىُمْ فِْ رَحَْْةِ للِ 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Rusliadi 
NIM : 80200220081 
Judul : Strategi Pembentukan Karakter Santri  di Pondok Pesantren Nurul 

Ummah  Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Strategi pembentukan 

karakter santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu Kabupaten Morowali, 
2) Respon santri terhadap strategi pembentukkan karakter santri di Pondok 
Pesantren Nurul Ummah Lambelu Kabupaten Morowali. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Subyek penelitian ini adalah kepala yayasan, guru/pembina, dan santri 
di Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan 
instrumen utama dalam melakukan penelitian, yang dibantu dengan pertanyaan 
penelitian, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam 
analisis data adalah display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. 
Triangulasi yang dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan 
sumber dan metode.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi yang digunakan Pondok 
Pesantren Nurul Ummah Lambelu dalam membentuk karakter santri dibagi menjadi 
empat yaitu: a) Metode ceramah, dengan memberikan wawasan dan pemahaman 
pada santri tentang bagaimana perilaku baik dan lain sebagainya; b) Metode 
keteladanan, dengan memberikan contoh yang baik. c) Metode pembiasaan, dengan 
membiasakan para santri untuk disiplin dalam mengerjakan sholat baik fardhu 
maupun sunah, rajin membaca al-quran dan lain-lain. dan d) Metode nasihat dan 
hukuman sebagai lanjutan dari pemberian pembiasaan pada para santri maka 
diberlakukan sanksi agar santri takut untuk melanggar. 2) Respon santri terhadap 
strategi pembentukan santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu 
Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali terwujud dengan santri memiliki 
karakter, yang meliput: a) Cinta damai, mencipkatan hubungan yang baik dan saling 
hidup rukun sebagai saudara; b) Toleransi, menghargai perbedaan  baik untuk dirinya 
sendiri dan dirinya dengan orang lain (berhubungan baik); c) Kerjasama, sikap saling 
kerjasama dalam menyelesaiakan suatu pekerjaan pada para santri; d) Kemandirian, 
belajar hidup mandiri dan melakukannya serba sendiri; e) Rendah hati, hidup 
sederhana yang tertanam dalam cara hidupnya sehari-hari di pondok; f) Kepedulian, 
sama- sama hidup rukun dan saling tolong-menolong; g) Tanggung jawab, disiplin 
dan mengerjakan sesuatunya dengan baik dan lancar; h) Kesabaran, kegiatan 
mengantri para santri diajarkan untuk sabar dan tertib. 

Implikasi dari penelitian ini adalah ditujuankan sebagai bahan renungan 
antara lain: a) menjadi informasi bagi para santri tentang pendidikan karakter 
khususnya bagaimana peran pondok dalam membentuk karakter para santri. b) 
menjadi bahan rujukan untuk mengembangkan metode dan strategi dalam 
membentuk karakter santri ke depannya; c) menjadi bahan pertimbangan bagi 
Pondok Pesantren Nurul Ummah  Lambelu untuk dapat lebih mengembangkan 
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pendidikan karakter di pondok pesantren; d) menambah wawasan bagi para santri 
tentang pendidikan karakter di Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu. 

ABSTRACT 

Name : Rusliadi 
Student ID : 80200220081 
Title : Strategies for Building the Character of Santri at the Nurul Ummah 

Lambelu Islamic Boarding School, Bumi Raya District, Morowali 
Regency 

 
 
The purpose of this study was to 1) Describe methods for enhancing students' 

character at the Nurul Ummah Lambelu Islamic Boarding School in the Morowali 
Regency and 2) Respond to the students at the Nurul Ummah Lambelu Islamic 
Boarding School in Morowali Regency to the methods used to develop students' 
character. 

With a case study methodology, this research was qualitatively descriptive. 
The Nurul Ummah Lambelu Islamic Boarding School's foundation heads, 
instructors, and students served as the study's subjects. Observation, interviewing, 
and documenting methods were used to acquire the data. The primary tool for 
performing research was the researcher, who was supported by research questions, 
interview rules, and documentation. Data visualization, data reduction, and 
conclusion-making are methods used in data analysis. To verify the accuracy of the 
data, triangulation was done utilizing different sources and techniques. 

The findings revealed that: 1) The Nurul Ummah Lambelu Islamic Boarding 
School employed four different strategies to mold the students' character, namely: a) 
the lecture method, which involved teaching students about appropriate behavior 
and other topics; b) the exemplary method, which involved setting an excellent 
example. c) The habituation approach teaches the students to be disciplined in 
performing Sunni and fardhu prayers, attentively reading the Koran, and other 
practices. In order to continue forming the pupils' habits, sanctions are applied using 
the advice-and-punishment method. It made the kids scared to disobey. 2) Students 
who have character, which includes: a) Love peace, good foster relationships, and 
live in harmony with one another as brothers; b) Tolerance, respecting differences 
for themselves with others (good relations); c) Cooperation, the attitude of 
cooperation in completing a job f, are the student's response to the strategy of 
forming students at the Nurul Ummah Lambelu Islamic Boarding School, Bumi 
Raya District, Morowali Regency. 

The research suggested that this research could be used as reflective material, 
including a) information for students about character education, particularly the role 
of the Islamic boarding school in shaping the character of the students; b) reference 
material for developing methods and strategies in the future in order to shape the 
character of students; and c) consideration for the Nurul Ummah Lambelu Islamic 
Boarding School to be able to. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karakter (personality) adalah pemikiran, emosi, dan perilaku tertentu yang 

menjadi ciri dari seseorang dalam menghadapi dunianya.
1
 Karakter diukur melalui 

perilaku dalam menghadapi kenyataan sebagai hasil pemikiran dan emosi seseorang 

yang menjadi karakteristiknya.  

Ditinjau dari Pendidikan Islam, karakter dicirikan dengan aspek-aspek 

kejasmanian (fisiologis), aspek-aspek kerohanian (psikologis).
2
 Aspek-aspek 

karakter tersebut dibentuk melalui Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Islam. 

Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk 

karakter muslim sebagai hasil pemikiran dan emosi dalam berperilaku.  

Salah satu ayat yang menerangkan tentang pendidikan karakter adalah QS 

Luqman/31: 12-24. Walaupun terdapat banyak ayat Al-Qur’an yang memiliki 

keterkaitan dengan pendidikan karakter, namun QS Luqman/31: 12-24 karena ayat 

ini mewakili pembahasan yang memiliki keterkaitan makna paling dekat dengan 

konsep pendidikan karakter. 

Allah swt. berfirman: 

                                         
                                    

                                                      

1
Jhon W. Santrock, Educational Psychology; terj. Tri Wibowo, Psikologi Pendidikan (Cet. 

VII; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), h. 158. 

2
Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Cet. VII; Bandung: PT 

Alma’arif, 2007), h. 17. 
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Terjemahnya: 

Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: 
"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), 
Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang 
tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar". 

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 
bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan 
kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 

Aspek personal Luqman Jika dilihat dalam perspektif pendidikan yaitu bahwa 

kualitas manusia tidak dipandang dari sudut keturunan atau ras. Figur Luqman 

sebagai seorang pendidik memiliki kelebihan dalam kualitas kepribadiannya bukan 

kelebihan dalam bentuk kepemilikan berupa material maupun keturunan. Kelebihan 

dalam konteks ini yaitu hikmah. Luqman dipandang sebagai figur pendidik yang 

memiliki sifat dan perilaku yang menggambarkan hikmah. Dalam tafsir al-Thabari, 

hikmah diartikan sebagai pemahaman dalam agama, kekuatan berpikir, ketepatan 

dalam berbicara, dan pemahaman dalam Islam meskipun ia bukan nabi dan tidak 

diwahyukan kepadanya. 

Studi pendahuluan pada Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu 

Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali menunjukkan,  

bahwa karakter santri yang diharapkan tersebut belum mencapai hasil yang 

maksimal, sesuai pernyataan Gazali yang mengakui terjadinya kesulitan dalam 
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membentuk karakter santri yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, latar 

belakang kemampuan dan sosial budaya santri.
3
  

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, tampak bahwa karakter santri 

merupakan masalah utama yang perlu diatasi, antara lain dengan pembiasaan dalam 

berperilaku yang sesuai dengan tradisi kehidupan pesantren, baik pada pondok 

pesantren tradisional dan pesantren modern.  

Kenyataan di atas diperkuat dengan pengamatan langsung di lapangan saat 

kegiatan kepesantrenan sedang berlangsung di Pesantren Nurul Ummah Lambelu 

Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, ditemukan beberapa santri mengikuti 

pembelajaran kitab dengan kurang serius.
4
 

 Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan 

menjadi jembatan bagi tumbuh dan kembangnya potensi yang dianugerahkan Allah 

terhadap setiap manusia, sehingga dengan bekal tersebut manusia dapat beraktivitas 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berinteraksi dengan sesama manusia dan 

membangun peradaban. Hal ini sebagaimana pengertian dari Pendidikan itu sendiri 

yakni: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi 
dirinya agar bisa memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
karakter, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

5
 

                                                      
3M. Gazali (30 tahun), Pembina Pondok Pesantren  Nurul Ummah Lambelu, 

Wawancara, Morowali, 18 Februari 2022. 

4
Pesantren Nurul Ummah Lambelu, Observasi, Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten 

Morowali, 10 Februari 2022. 

5
Depdiknas, Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI No. 74 

Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 64. 
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Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa melalui pendidikan seseorang 

dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensinya semaksimal mungkin sesuai 

dengan bakat dan minatnya yang tekah dianugerahkan oleh Allah tersebut. 

Pendidikan merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam hidup setiap orang, guna 

mencapai keberlangsungan yang optimal, baik dunia maupun  akherat. Oleh karena 

itu, pendidikan akan berjalan optimal apabila diimbangi dengan pendidikan agama. 

Dalam pandangan Islam, pendidikan berfungsi  sebagai pembentukan individu 

berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Titik tekan dari pendidikan nasional adalah 

mendambakan suatu bentuk masyarakat yang adil dan makmur sejahtera 

terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Untuk mewujudkan pendidikan nasional 

tersebut, sekaligus untuk menjawab permasalahan yang mengenai kurangnya 

relevansi pendidikan dengan pembangunan, pemerintah telah menetapkan suatu 

kebijakan perlunya mengedepankan pembaharuan dalam sistem pendidikan, 

khususnya dalam hal pendidikan agama sebagai pedoman hidup. 

Perkembangan merupakan salah satu bagian dari suatu proses untuk menuju 
suatu kemajuan. Demikian pula dalam bidang pendidikan, selalu terjadi 
perubahan dan perkembangan demi kemajuan pendidikan, dan perkembangan 
ini harus disesuaikan dengan tuntunan perkembangan zaman. Pada dasarnya 
pendidikan mempunyai arti penting bagi manusia dalam mencapai hidupnya, 
sebagai homo education, manusia memerlukan bantuan dan bimbingan untuk 
dapat mengembangkan potensinya agar dapat tumbuh dan berkembang secara 
maksimal. Ahmad D. Marimba mengartikan pendidikan sebagai bimbingan 
atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani 
dan rohani anak didik menuju terbentuknya karakter yang utama

6
. 

Yusuf Murad menyebutkan dua istilah yang terkait dengan karakter. 

Pertama, istilah al-shakhshiyyah al-aniyyah atau al-shakhshiyyah al-dhatiyyah untuk 

mendeskripsikan karakter yang tampak dari perspektif diri sendiri. Kedua, istilah al-

                                                      
6
Nur Jamal, Transformasi Pendidikan Pesantren dalam Pembentukan Kepribadian Santri, 

Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015, h. 174. 
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shakhshiyyah al-mawdu’iyyah atau al-shakhshiyyah al-khalq untuk mendeskripsikan 

karakter yang tampak dari perspektif orang lain, sebab karakter individu menjadi 

objek (mawdu’) pengamatan.
7
 Istilah yang pertama dapat dipadankan dengan 

aniyyah, sedang istilah yang kedua dipadankan dengan huwiyyah. Dengan demikian 

karakter Islam mencakup lima komponan karakter dengan mencari padanan-padanan 

yang sesuai dengan ajaran Islam yang meliputi: al-fitrah (citra asli), al-hayah 

(vitality), al-khuluq (karakter), al-tab’u (tabiat), al-sajiyah (bakat), al-sifat (sifat-

sifat), al-‘amal (perilaku)
8
.  

Demikian pula manusia memerlukan pengarahan agar dalam pertumbuhan 

potensi tersebut mengarah pada tujuan hidup yang hendak dicapai, untuk mencapai 

hal tersebut diperlukan proses pendidikan, baik yang bersifat formal, informal atau 

non formal. Pendidikan formal merupakan upaya pendidikan yang terencana, 

terstruktur dan terorganisasi dalam satu kesatuan yang membentuk sistem. Sebagai 

suatu sistem, pendidikan terdiri dari komponen yang disebut dengan faktor-faktor 

pendidikan yaitu hal-hal yang berpengaruh terhadap jalannya pendidikan. Masing-

masing faktor tersebut mempunyai kedudukan tersendiri didalam keseluruhan proses 

pendidikan yang terus berfungsi secara seimbang dan harmonis dengan keselarasan 

fungsi masing-masing, faktor inilah pendidikan akan berjalan sesuai dengan 

tujuannya. 

Pendidikan agama ‚mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis 

dalam membentuk karakter anak. Sebagaimana tujuan pendidikan sendiri adalah 

pembentukan karakter muslim‛.
9
 Mendidik anak adalah kewajiban orang tua untuk 

                                                      
7
Yusuf Murad, Mabadi’ ‘ilm al-Nafs Amm (Cairo: Dar al-Ma‟arif, tt.), h. 47. 

8
Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam , (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 48. 

9
Moh Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: LKis, 2009), h.30. 
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mempersiapkan masa depan yang baik bagi anak, orang tua mendidik anak dengan 

tuntutan ajaran agama Islam. Mendidik anak adalah membimbing pertumbuhan 

karakter anak agar mereka tumbuh menjadi seorang muslim yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah, serta berakhlak mulia. Mendidik anak-anaknya sesuai 

dengan ajaran agama Islam, akan sangat menentukan tumbuh kembangnya anak 

menjadi manusia yang berkarakter muslim. 

Karakter merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis dan 

sosiologis yang mendasari perilaku individu. ‚Karakter mencakup kebiasaan-

kebiasaan, sikap yang berperan aktif dalam menentukan tingkah laku individu yang 

berhubungan dengan dirinya sendiri maupun orang lain‛.
10

 Karakter 

‚menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang‛.
11

 Karakter muslim 

adalah karakter yang seluruh aspeknya baik. Dalam membentuk karakter anak 

yang baik, orang tualah yang  paling bertanggung jawab tetapi masyarakat dan 

lembaga pendidikan juga harus ikut bertanggung jawab untuk membina anak, agar 

anak dapat memiliki karakter yang baik sebagaimana yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

Semakin banyak kelalaian seseorang dari kewajiban dalam beragama akan 
menghasilkan tindakan yang tidak baik dalam berperilaku. Sebaliknya, orang 
yang beriman dan beramal salih, akan memiliki hati yang sehat, mampu 
memahami banyak pelajaran dan peringatan dalam menuntun hati agar lebih 
terkondisikan. Kesadaran seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah swt. 
berawal dari diri sendiri, yang mana kesadaran itu adalah bukti cinta Allah 
swt. kepada hamba-Nya

12
.  

                                                      
10

 Moh. Roqib dan Nurfuadi, Kepribadian Guru, (Purwokerto: STAIN Press), h. 15. 

11
Agus Sujanto, Halem Lubis dan Taufik Hadi, Psikologi Kepribadian (Jakarta: Bumi 

Aksara), h. 10. 

12
 Siswoyo Aris Munandar dan Nur Hoiriyah, Pengaruh Zikir Tarekat Syattariyah dalam 

Pembentukan Kepribadian Santri di Pondok Pesantren Ar-Ramly Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul, 

Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam, Vol. 17, No. 1 tahun 2020, h. 63. 
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Adanya hal tersebut, perlu adanya renungan atau perhatian penuh mengenai 

pandangan jauh ke depan untuk mendapatkan arah dan kemungkinan tindakan yang 

lebih bermakna dalam kehidupan manusia. Manusia perlu mengembalikan aktivitas 

perenungan dalam kehidupan untuk mengoreksi diri, perenungan yang dilakukan dan 

diinternalisasikan dalam diri manusia dapat menjadikan hati lebih bersih dan mampu 

berperilaku baik. 

Karakter merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan 

berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya seperti lingkungan 

pendidikan maupun keturunan. Karakter (attitudes) ialah sesuatu yang 

kompleks, yang dapat didefinisikan sebagai pernyatan-pernyataan evaluatif, 

baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian 

mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan sebagian 

sikap terbentuk melalui proses belajar dari lingkungan sosial yang ia 

dapatkan.
13

 

Karakter dapat tumbuh selama manusia hidup. Sepanjang hidupnya manusia 

belajar tidak pernah berhenti. Proses akomodasi, asimilasi pengetahuan, dan 

pengalaman, berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam proses yang panjang 

inilah nilai-nilai hidup didapatkan oleh manusia, yang kemungkinan besar akan 

dapat menumbuhkan sikap mereka terhadap subyek atau obyek. 

Karakter merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

seorang peserta didik dalam proses belajar mengajar. Serta karakter inilah yang 

menentukan apakah peserta didik tersebut menjadi siswa yang baik atau malah 

sebaliknya. Berdasarkan paparan di atas peserta didik seharusnya memiliki peran 

andil yakni mampu meciptakan pertumbuhan dan berkembangan peserta didik 

seiring lamanya dia mengikuti proses pembelajaran. 

                                                      
13

Amal Fauqi, Implementasi Pembelajaran Jasmani Olahraga dan Kesehatan Terhadap 

Pembentukan Kepribadian pada Siswa Mts Pesantren Pondok Madinah Makassar, Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa, Volume 2 Nomor 1 tahun 2017, h. 1. 
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Pondok Pesantren merupakan alternatif dalam membentuk karakter muslim 

pada anak. Anak-anak yang dahulu masih sedikit mendapatkan pengetahuan tentang 

agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Maka di Pondok pesantren mereka akan 

mendapatkannya setiap hari, dimana setiap hari di pondok pesantren akan diajarkan 

dengan ajaran agama Islam yang lebih matang. Pondok Pesantren merupakan 

lembaga pendidikan Islam non formal yang merupakan suatu tempat pendidikan dan 

pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan di dukung asrama sebagai 

tempat tinggal santri
14

. Dalam pondok pesantren akan terdapat kiai (pendidik) 

yang mengajarkan kepada santri (peserta didik). Pesantren dipandang sebagai 

lembaga pendidikan Islam yang berlangsung panjang di Indonesia. 

Proses pendidikan yang berlangsung dalam pondok pesantren selama 24 jam 
penuh, karena hubungan kiai-ulama dan santri yang terkonsentrasi satu 
kompleks merupakan suatu masyarakat belajar. Adapun bidang kajian yang 
dikembangkan pada dasarnya terpusat pada bidang kajian keagamaan. Namun 
dalam proses interaksi antara berbagai komponen di pesantren mengutamakan 
pembinaan mental, spiritual, dan sosial kemasyarakatan

15
. 

Pesantren sebagai lembaga yang mengajarkan meninggikan pendidikan moral 

melatih meninggikan semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, 

mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral dan menyiapkan para 

murid untuk hidup sederhana dan bersih hati dapat berdiri sendiri dan membina diri 

agar tidak tergantung pada orang lain kecuali kepada Tuhan
16

. 

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan  tentu saja tidak luput dalam 

hal mendidik dan membentuk karakter peserta didiknya. Bahkan pesantren 

                                                      
14

Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi 

Institusi,(Jakarta: Erlangga, 2002), h. 2. 

15
Sa’id Aqiel Siradj, Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi 

Pesantren, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 198. 

16
Zamarkasyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai, (Jakarta: 

IKAPI, 1994), h. 21. 
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merupakan lembaga pendidikan yang lebih dikenal sangat tinggi tingkat 

kedisplinanya dan juga bagus karakterya jika dibandingkan dengan lembaga-

lembaga pendidikan lain. Kedisiplinan dan karakter yang baik merupakan hal utama 

dalam berbagai aktivitas. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, aktivitas 

santri sudah ditentukan dan dijadwalkan dalam agenda harian. Pembiasaan-

pembiasaan inilah yang kemudian dapat membentuk kepribadian santri, sehingga 

setelah selesai dari pondok pesantren tempat belajar, di lingkungan, keluarga dan 

masyarakat mereka akan hidup dengan penuh keteladanan, kedewasaan dan 

dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan tempat mereka tinggal.
 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berfokus pada pembentukkan karakter santri  di Pondok 

PesantrenNurul Ummah Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. 

Uraian dalam fokus penelitian tersebut sebagai berikut: 

1. Pembentukan 

Secara etimologi kata pembentukan berasal dari kata bentuk yang artinya 

‚(1) melengkung, berkeluk (2) membuat melengkung (3) menjadikan (membuat) 

sesuatu dengan bentuk tertentu atau supaya tentu bentuknya (4) mendirikan 

(perkumpulan
)‛

.
17

 Sedangkan kata pembentukan berarti ‚proses, cara, perbuatan 

membentuk‛.
18

 Dengan demikian kata pembentukan berarti proses atau cara untuk 

menjadikan atau membuat sesuatu agar menjadi. Dikaitkan dengan penelitian ini, 

maksud dari kata pembentukan yaitu proses atau cara membuat atau menjadikan 

                                                      
17

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Edisi III; Cet.III 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005),  h. 179. 

18
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, h. 179. 
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pribadi santri yang belajar dipondok pesantren memiliki pribadi atau karakter atau 

perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam berilmu agama yang luas, cakap, 

terampil dan sebagainya. 

2. Karakter santri 

Secara etimologi kata karakter berasal dari kata karakter yang berarti: ‚cara-

cara bertingkah laku yang merupakan ciri khusus seseorang serta hubungannya 

dengan orang lain dilingkungannya‛.
19

 Dengan demikian karakter erat kaitannya 

perilaku atau karakter. Sedangkan kata santri berarti: ‚(1) orang yang mendalami 

agama Islam; (2) orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh; orang yang 

saleh‛.
20

 Jadi kata karakter  santri yang dimaksudkan adalah perilaku atau karakter 

seseorang yang belajar mendalami agama Islam di pondok pesantren. 

3. Pondok Pesantren 

Istilah pondok berasal dari kata  funduk, yang dalam bahasa Arab berarti 

rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi dalam pesantren di Indonesia, terutama di 

Jawa, pondok pesantren lebih mirip dalam pemondokan dalam lingkungan   

padepokan, yaitu perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam bentuk kamar 

yang merupakan asrama bagi santri. Sementara istilah pesantren, secara etimologis 

asalnya ‚pe-santrian‛ yang berarti tempat santri. Pondok pesantren juga berarti 

suatu lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya 

pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non-klasikal, tetapi 

dengan sistem bandongan dan sorogan. Di mana seorang kiyai mengajar santri-santri 

berdasarkan kitab-kitab yang tertulis dalam bahasa arab oleh ulama-ulama besar 

                                                      
19

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, h. 1214. 

20
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, h. 1363. 



11 

 

 

 

sejak abad pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal di dalam pondok atau 

asrama di pesantren.
21

 

Merujuk pada pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam judul 

penelitian ini, maka penulis dapat menggambarkan bahwa pembentukkan karakter 

santri di pesantren Nurul Ummah Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten 

Morowali merupakan upaya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Ummah 

Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali dalam menjadikan karakter 

santri agar memiliki perilaku yang sesuai dengan ajara agama Islam, memiliki ilmu 

pengethuan agama Islam yang luas dan dapat mempraktekkanya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga dapat menjadi contoh bagi orang-orang disekitarnya. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini penulis kemukakan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pembentukkan karakter santri di pesantren Nurul Ummah Lambelu 

Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali? 

2. Bagaimana respon santri terhadap pembentukkan karakter santri di pesantren 

Nurul Ummah Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali? 

D. Kajian Terdahulu 

Penelusuran sumber ilmiah, ditemukan hasil riset yang relevan sehingga 

diharapkan berkontribusi terhadap penelitian ini. Beberapa hasil riset yang relevan 

                                                      
21

Rodli Makmun, Pembentukan Karakter Berbasis  Pendidikan     Pesantren  (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo Press, 2014), h. 35-36. 
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sebelumnya dideskripsikan sebagai kajian pustaka mengenai pembentukan karakter 

santri.  

Penelitian yang dilaksanakan oleh Wiwin yang berjudul ‚Eksistensi 

Pesantren dalam Pembentukan Karakter Santri‛ dengan kesimpulan  1) Penanaman 

nilai-nilai, dimana pembinaan dengan pengajaran kitab-kitab. Untuk membina 

karakter anak didik (santri), di pondok pesantren memakai kitab-kitab akhlak seperti 

Akhlakulil al- Banat, Akhlakul al-Banin dan Kitab tafsir̀ Al-Qur'an yang 

menafsirkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkitan dengan budi pekerti 

dan kewajibankewajiban seorang Muslim. 2) Membiasakan dengan hidup beretika 

(berakhlak), Tingkah laku yang menyimpang terdapat pada individu sebagai hasil 

pengalaman pengondisian yang keliru (faulty of conditioning). Karena itu tugas 

pertama dari seseorang adalah menghapus tingkah laku yang menyimpang, dan 

membentuk tingkah laku baru yang layak melalui pemerkuatan atas tingkah laku 

yang layak itu.
22

 

Penelitian yang dilaksanakan Fauqi dengan judul ‚Implementasi 

Pembelajaran Jasmani Olahraga dan Kesehatan terhadap Pembentukan Karakter 

Pada Siswa MTs Pesantren Pondok Madinah Makassar.‛ Yang berkesimpulan bahwa 

1) Implementasi Pembelajaran PJOK Terhadap Pembentukan Karakter Santri MTs 

Pesantren Pondok Madinah Makassar adalah dengan cara menginternalisasikan nilai-

nilai luhur dan karakter PJOK pada santri. Sehingga berdampak adanya perubahan 

pada, karakter, olah raga adversity quotion (AQ), olah pikir intellectual quotion 

(IQ), olah rasa emotional quotion (EQ), dan olah hati spiritual quotion (SQ). 

                                                      
22

Wiwin Fitriyah, Abd Hamid Wahid dan Chusnul Muali, Eksistensi Pesantren dalam 

Pembentukan Kepribadian Santri, Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Volume 6, 

Nomor 2, November 2018, h. 171. 
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Sehingga dengan demikian dapat membentuk karakter pada Santri MTs pesantren 

pandok Madinah Makassar.  Upaya yang dilakukan Guru PJOK dalam membentuk 

karakter santri MTs Pondok Pesantren Madinah Makassar dengan melalui 

pendekatan a) keteladanan b) guru PJOK sebagai inspirator c) guru PJOK sebagai 

motivator sehingga tercipta semangat belajar, d) guru berfungsi sebagai dinamisator, 

5) dan berperan sebagai evaluator. Dengan demikian dapat membentuk karakter 

santri berada pada kategori baik.
23

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nur Jamal dengan judul ‚Transformasi 

Pendidikan Pesantren dalam Pembentukan Karakter Santri‛ dengan kesimpulan 

bahwa cara membentuk karakter yang kuat terutama membentuk karakter muslim 

yang kuat ialah: (1) Memperkuat pola pikir dengan mengaitkan berbagai iformasi 

yang diterima dengan fakta-fakta yang ada atau sebaliknya dan disandarkan kepada 

aqidah islam dengan membiasakan menambah ilmu pengetahuan, membiasakan 

memikirkan berbagai fakta yang terjadi dan mengaitkannya dengan berbagai 

informasi yang diterima, membiasakan berdialog, membiasakan menyampaikan 

gagasan baik lisan maupun tulisan dan membiasakan menulis yang semuanya itu 

disandarkan kepada aqidah islam. (2) Memperkuat pola jiwa dengan cara memenuhi 

kebutuhan jasmaniyah dan naluriyah yang sesuai dengan ajaran dan aqidah islam, 

sehingga apabila pola piker dan pola jiwa sudah kuat sesuai dengan ketentuan ajaran 

Islam, maka kepribdaian Islam seseorang menjadi kuat.
24

 

                                                      
23

Amal Fauqi, Implementasi Pembelajaran Jasmani Olahraga, Tesis, Universitas Negeri 

Makassar, 2019. h. 10-11. 

24
Nur Jamal, "Transformasi Pendidikan Pesantren dalam Pembentukan Kepribadian Santri." 

Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam 8.2 (2015): 64-100. 
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Penelitian yang dilaksanakan oleh Saihu, dan Baeti Rohman  ‚Pembentukan 

Karakter melalui Model Pendidikan Transfromative Learning pada Santri di Pondok 

Pesantren Nurul Ikhlas Bali‛. Hasil dari tulisan ini mengungkapkan bahwa model 

pendidikan transformative learning dapat menjadi salah satu alternatif model 

pendidikan yang dapat membentuk karakter santri melaluitransformasi dari material 

ubudiyah ke material sosial, dari material-materi ukhrawi ke material duniawi, dari 

yang eksklusif ke inklusif, transformasi pada aspek metodologi, pelibatan institusi 

sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat, mewujudkan 

keberpihakan pada kaum lemah (mustad'afîn). Keberhasilan dari model pendidikan 

ini terlihat dari sikap sikap saling menghormati, persaudaraan, keihklasan dan 

kesederhanaan, kemandirian dan keadilan, tidak melanggar aturan pondok pesantren, 

dan keteladanan, sehingga akan mewujud pada santri yang memiliki konsep moral 

(moral knowledge), sikap moral (moral feeling), dan perilaku yang bermoral (moral 

behavior) 25
 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Gumilang, Ria dan Asep Nurcholis. "Peran 

Pondok Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Santri‛ Hasil penelitian adalah (1) 

Dari 50 santri, 51% santri memiliki kejujuran yang sangat baik, 52% memiliki 

tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi, 48% santri yang memperhatikan kebersihan 

dengan sangat baik, 18%kepedulian santri, 32% kemandirian, santri yang memiliki 

kemandirian dan kerja keras hanya 38%, kesopanan 40%, tanggung jawab 28%, dan 

kreativitas 62%. (2) Upaya pondok pesantren yaitu mengelola pembelajaran dengan 

materi karakter 60% melalui pembiasaan aktivitas sehari-hari dan 40% penguasaan 

                                                      
25

Saihu dan Baeti Rohman, "Pembentukan karakter melalui model pendidikan transfromatife 

learning pada santri di pondok pesantren Nurul Ikhlas Bali." Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan 

Islam 8.02 (2019): 435-452. 
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materi keagamaan dan umum. (3) Faktor penghambat dalam proses pendidikan 

karakter diantaranya adalah pola asuh orang tua dirumah dan pola pendidikan di 

pondok pesantren masih belum sinkron sehingga perlu penyamaan persepsi antara 

orang tua dan pemberi kerja di pondok pesantren.
26

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nurazizah, Siti. ‚Implementasi Metode 

Bandongan dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Darussalam 

Bangunsari Ponorogo‛. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pondok 

Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) 

Pelaksanaan metode Bandongan di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo yaitu pengajian diawali ketika Ustādh memulai pengajian dengan 

mengucap salam kemudian mengucap tawasul kepada Nabi Muhammad saw. para 

ulama dan para pengarang kitab serta guru terdahulu, selanjutnya ustādh 

membacakan makna kitab kemudian ustādh menjelaskan penjelasan dalam kitab 

dengan disertai pengamalan nahwu sharaf dalam penjelasan tersebut selalu di sertai 

contoh contoh seputar kehidupan sehari-hari. (2) Faktor yang dapat membentuk 

karakter santri melalui pelaksanaan metode Bandongan adalah faktor internal dan 

faktor eksternal, faktor internal adalah faktor individu atau bawaan serta faktor 

lingkungan atau bimbingan dari Ustādh.
27

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Syafe'i, Imam. ‚Pondok pesantren: 

Lembaga pendidikan pembentukan karakter." Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan 

Islam‛. Hasil penelitian adalah Keberadaan pondok pesantren merupakan mitra ideal 

                                                      
26

Gumilang, Ria, dan Asep Nurcholis. "Peran Pondok Pesantren Dalam Pembentukan 

Karakter Santri." Comm-Edu (Community Education Journal) 1.3 (2018): 42-53. 

27
Siti Nurazizah.  Implementasi Metode Bandongan dalam Pembentukan Karakter Santri di 

Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. Diss. IAIN Ponorogo, 2021. 



16 

 

 

 

bagi lembaga pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan dan 

landasan karakter bangsa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi, 

seperti tawuran antar sekolah dan pengedar yang marak dan jarang ditemukan 

pengguna narkoba di kalangan anak kos atau lulusan pesantren. Keberadaan pondok 

pesantren merupakan mitra ideal bagi lembaga pemerintah untuk bersama-sama 

meningkatkan mutu pendidikan dan landasan karakter bangsa. Hal ini dapat dilihat 

dari berbagai fenomena yang terjadi, seperti tawuran antar sekolah dan pengedar 

yang marak dan jarang ditemukan pengguna narkoba di kalangan anak kos atau 

lulusan pesantren. Keberadaan pondok pesantren merupakan mitra ideal bagi 

lembaga pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan dan 

landasan karakter bangsa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi, 

seperti tawuran antar sekolah dan pengedar yang marak dan jarang ditemukan 

pengguna narkoba di kalangan anak kos atau lulusan pesantren.
28

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Makmun, HA Rodli. "Pembentukan 

Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren: Studi di Pondok Pesantren Tradisional dan 

Modern di Kabupaten Ponorogo". Hasil penelitian adalah Pendidikan karakter adalah 

pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, yang tujuannya untuk 

mengembangkan kemampuan peserta dalam rangka memberikan keputusan tentang 

baik-buruk, memelihara kebaikan, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan 

sehari-hari menurut. Karena itu pendidikan karakter secara psikologis meliputi 

dimensi; penalaran moral, perasaan moral, dan moral perilaku. Pendidikan karakter 

di Pesantren dilakukan secara integral dengan pendidikan proses di Pesantren. 

                                                      
28

 Imam Syafe'i, "Pondok pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter." Al-

Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 8.1 (2017): 61-82. 
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Pendidikan karakter tidak menjadi terpisah butir pengajaran. Memang ada mata 

pelajaran khusus tentang tingkah laku, yaitu baninlilakhlak, al- nawbawiakhlaq, 

makhfudhat, tafsir, hadits, dan sebagainya, tetapi kajian itu ada bersifat umum untuk 

menambah pengetahuan santri, membentuk pola pikir dan pola pikir santri perilaku. 

Santri karakter dibentuk demi Allah, melayani, menghormati, turun ke bumi, 

sederhana, mementingkan diri sendiri, dan bebas dalam komunitas Pesantren. Islam 

Pesantren merancang pola inuring selama 24 jam di Pesantren. Karakter Santri 

Pondok Pesantren tradisional beralih ke kitab kuning dari menuntut ilmu dan 

pembiasaan agar juga taat pada perintah Pesantren.
29

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ambarwati, Ina. "Pola Asuh dan 

Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren." Dari penelitian ini maka 

penulis menemukan bahwa pola asuh yang diterapkan adalah Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil dari karakter jujur dan karakter disiplin 

santri yang sudah terbentuk di pondok pesantren Nurul Huda menunjukkan ada 

santri yang sudah memiliki karakter dan ada juga yang belum memiliki karakter 

yang diinginkan. Hal ini membuktikan bahwa pola asuh yang diterapkan belum 

sepenuhnya mampu membentuk karakter santri. Hal tersebut menjadikan suatu 

tantangan baru bagi para pengasuh agar lebih baik lagi dalam melakukan pembinaan 

karakter.
30

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Romdoni, Lisda Nurul, dan Elly Malihah. 

"Membangun Pendidikan Karakter Santri Melalui Panca Jiwa Pondok Pesantren‛. 

                                                      
29

Makmun, HA Rodli. "Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren: Studi di 

Pondok Pesantren Tradisional dan Modern di Kabupaten Ponorogo." Cendekia: Jurnal Kependidikan 

Dan Kemasyarakatan 12.2 (2016): 211-238. 

30
Ina Ambarwati, "Pola Asuh dan Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren." JIGC 

(Journal of Islamic Guidance and Counseling) 2.1 (2018): 22-44. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa panca jiwa pondok pesantren bukan hanya 

slogan saja, tetapi lima jiwa tersebut merupakan sebuah karakter pendidikan yang 

harus dibentuk untuk para santri. Untuk membangun karakter santri ada yang harus 

diperhatikan oleh seorang pengajar atau pengasuh melalui proses kegiatan yang 

sering dilakukan. Panca jiwa adalah lima nilai yang harus dijiwai dan ditanamkan 

oleh para santri dalam membangun karakter yang dijalankan dalam kehidupan. 

Suasana pondok pesantren sangat dekat dengan nilai-nilai kehidupan yang 

membangun karakter santri untuk mempunyai jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, 

jiwa kemandirian, jiwa persaudaraan, dan jiwa kebebasan untuk mempersiapkan diri 

menjadi individu berbudi luhur, berakhlak mulia, dan bermakna kehidupan yang 

lebih baik.
 31

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ulum, Miftachul. "Pembentukan Karakter 

Siswa Melalui Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren." Penelitian ini mengkaji 

tentang bagaimana budaya pondok pesantren dalam membangun karakter santri 

bidang sosial. Makalah non penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode studi 

pustaka melalui analisis konten pada berbagai buku, makalah, jurnal-jurnal baik hasil 

penelitian atau konseptual mengenai peran pesantren dalam membangun karakter 

santri. Pertama, peran pendidikan pesantren dalam membangun karakter santri 

bidang keilmuan dengan melalui pembelajaran ilmu-ilmu dasar islam, dengan kitab-

kitab klasik sebagai sumber belajarnya. dengan pola pembelajaran umumnya antara 

lain dengan hafalan (tahfih̀z), hiwar atau musyawarah, mudzakaroh (bahtsul masail), 

fathul kutub (baca kitab), muqoronah (perbandingan), dan muhawarah atau 

                                                      
31

Romdoni, Lisda Nurul, dan Elly Malihah. "Membangun Pendidikan Karakter Santri melalui 

Panca Jiwa Pondok Pesantren." Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah 5.2 (2020): 13-22. 
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muhadatsah (latihan bercakap/pidato). Kedua, peran pendidikan pesantren dalam 

membangun karakter santri bidang akhlak yang merupakan pembelajaran inti yang 

diterapkan pesantren kepada santrinya. karakter dalam ranah akhlakul karimah yang 

terpokok adalah berakhlak kepada Allah swt., berakhlak kepada sesama dan 

berakhlak kepada lingkungan ketiga, peran pendidikan pesantren dalam membangun 

karakter santri bidang sosial diterapkan kepada santrinya untuk menyadari diri 

sebagai makhluk yang bermasyarakat. Dalam hal ini pendidikan pesantren juga 

mengarah pada pembentukan karakter sosial seperti tolong menolong, rukun dan 

damai, penuh tanggung jawab untuk kebaikan umat, dan lain semacamnya.
32

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Didik Suhardi. "Peran SMP berbasis 

pesantren sebagai upaya penanaman pendidikan karakter kepada generasi bangsa". 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan pondok untuk mengetahui peran Sekolah 

Menengah Pertama berbasis pesantren dalam upaya pembinaan pendidikan kepada 

generasi bangsa Indonesia. Karakter bangsa yang mulai luntur di tengah arus 

globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini harus segera diatasi. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sistem pendidikan yang mencerdaskan 

sekaligus mencerahkan seperti yang diterapkan di sekolah berbasis pesantren. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah 

berbasis pesantren memunyai peran yang signifikan dalam upaya pembentukan 

karakter bangsa. Pendidikan pondok pesantren dapat membentuk peserta didik yang 

berjiwa religius, berakhlakul hasanah, disiplin, sederhana, menghormati orang yang 

                                                      
32

 Miftachul. Ulum, "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Berbasis Pondok 

Pesantren." Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2.2 (2018): 382-397. 
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lebih tua, dan memahami filosofis kehidupan. Kata Kunci: Pondok Pesantren, 

pendidikan karakter, generasi muda.
33

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ranam, Sanudin, Ibnu Fiqhan Muslim, and 

Priyono Priyono. "Implementasi Pendidikan Karakter di Pesantren Modern El-

Alamia dengan Memberikan Keteladanan dan Pembiasaan". Hasil penelitian ini 

adalah terdapat lima fokus karakter pendidikan yang terdapat di Pondok Pesantren 

El Alamia. Pendidikan karakter religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong 

royong. Dengan memiliki kelima karakter tersebut, diharapkan para santri di Pondok 

Pesantren El Alamia dapat menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Hasil 

penelitian ini adalah terdapat lima fokus karakter pendidikan yang terdapat di 

Pondok Pesantren El Alamia. Pendidikan karakter religius, nasionalis, integritas, 

mandiri, dan gotong royong. Dengan memiliki kelima karakter tersebut, diharapkan 

para santri di Pondok Pesantren El Alamia dapat menghadapi tantangan dan 

perkembangan zaman.
34

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Abdul, Raudatul Jannah, Nurul Yakin, and 

Emawati Emawati. "Implementasi Pendidikan Karakter Santri Di Era Teknologi 

(Studi Pondok Pesantren Putri Nurul Hakim Kediri Lombok Barat‛. Pendidikan 

karakter merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh berbagai personil sekolah 

terutama SMK, bahkan yang dilakukan bersama – sama dengan orang tua dan 

anggota masyarakat untuk membantu anak – anak dan remaja agar menjadi atau 

memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. Metode penelitian 
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34
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kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori – teori yang relevan dengan 

masalah – masalah penelitian. Menyikapi pentingnya pendidikan karakter, maka 

sangat diperlukan pendidikan karakter di sekolah untuk mewujudkan peradaban 

bangsa dengan memberikan keteladanan dan pembiasaan. Setelah dilakukan 

pengkajian teori, disimpulkan bahwa pendidikan karakter tentunya sangat penting 

bagi peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai moral di dalam dirinya dan 

melatihnya untuk melakukan kebiasaan – kebiasaan yang baik. Pendidikan karakter 

juga berfungsi untuk membangun suatu karakter pesarta didik karena kakater itulah 

yang akan mendominasi sifat dan bukti diri daripeserta didik tersebut.
35

 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Utami, Ita, Amalia Muthia Khansa, dan 

Elfrida Devianti. "Analisis Pembentukan Karakter Siswa di SDN Tangerang 15". 

Hasil analisis penelitian ini diketahui bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi 

karakter siswa adalah keluarga, guru, lingkungan, dan media pembelajaran. Jika 

salah satunya tidak ada maka pembentukan karakter siswa tidak akan terbentuk 

dengan baik, karena guru, media pembelajaran, dan model pembelajaran siswa 

memiliki peran yang besar dalam pembentukan karakter siswa. Untuk mendukung 

hal tersebut, guru harus memperkuat karakternya. Selanjutnya, faktor terpenting 

adalah cinta dan dukungan dari keluarga. Karena jika tidak ada dukungan dari 

keluarga maka akan menghambat proses pembentukan karakter siswa. Yang 

menghambat pembentukan karakter siswa yaitu ketika tidak ada keharmonisan 

dalam sebuah keluarga.
36

 

                                                      
35

Abdul, dkk., "Implementasi Pendidikan Karakter Santri Di Era Teknologi (Studi Pondok 

Pesantren Putri Nurul Hakim Kediri Lombok Barat." Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN 

Mataram 9.2 (2020): 171-188. 

36
Utami, dkk., "Analisis Pembentukan Karakter Siswa di SDN Tangerang 

15." FONDATIA 4.1 (2020): 158-179. 
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Berbagai hasil riset tersebut berkontribusi sebagai salah satu sumber ilmiah 

dalam mendeskripsikan teori sebagai landasan dalam mengonstruksi instrumen 

penelitian sehingga memperoleh data dari informan sesuai dengan konteks penelitian 

yang dilaksanakan sehingga jelas bahwa hasil riset sebelumnya relevan dikaji 

sebagai sumber ilmiah untuk mengungkap data di lapangan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian, yaitu: 

a. Untuk mengetahui upaya pembentukkan karakter santri di pesantren Nurul 

Ummah Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali 

b. Untuk mengetahui respon santri terhadap pembentukkan karakter santri di 

pesantren Nurul Ummah Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali 

2. Kegunaan Penelitian, yaitu: 

a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pembentukkan karakter santri di 

pondok pesantren sehingga dapat menambah referensi pembaca yang berkenaan 

dengan hal tersebut. 

b. Keguaan praktis, implementasi dalam pembentukkan karakter santri yang 

dilaksanakan oleh pesantren Nurul Ummah Lambelu Kecamatan Bumi Raya 

Kabupaten Morowali menjadi bahan referensi untuk dapat diterapkan di pondok 

pesantren lainnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pondok Pesantren 

1. Pengertian Pondok Pesantren 

Pondok pesantren adalah gabungan dari pondok dan pesantren. Istilah pondok 

berasal dari bahasa Arab yaitu: fundukun artinya asrama atau hotel. Sedangkan 

pesantren berasal dari kata dasar santri mendapat awalan pe dan akhiran an digabung 

berbunyi pesantrian yang mirip dengan kata pesantren.
 

Selanjutnya secara 

terminology pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama 

Islam.
1 

Pesantren adalah ‚suatu lembaga pendidikan Islam yang telah tua sekali 

usianya, telah tumbuh sejak ratusan tahun lalu‛
2
. Pesantren merupakan lembaga 

pendidikan Islam di Indonesia. Jenis lembaga pendidikan ini dapat dijumpai 

diberbagai wilayah Indonesia. Tidak heran jika lembaga pendidikan ini memiliki 

beberapa sebutan lain. Di Sumatra disebut ‘surau’  sementara di Aceh disebut ‘dayah’ 

atau ‘menuasah’. Sebutan ‚pesantren atau pondok pesantren pada mulanya berlaku di 

Jawa‛.
3
 

Dalam mekanisme kerjanya, sistem yang ditampilkan pondok pesantren, 

mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam 

pendidikan umumnya, yaitu: 

                                                      
1
Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah 

(Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 7. 

2
Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi, h. 113. 

3
Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20 (Jakarta: Kencana, 2012), 

h. 75. 
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1. Memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibandingkan 

dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dan 

kiai. 

2. Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi karena mereka 

praktis bekerja sama mengatasi prblema nonkurikuler mereka. 

3. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar dan 

ijazah, karena sebagaian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah, 

sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa adanya 

ijazah tersebut. Hal itu karena tujuan utama mereka hanya ingin mencarai 

keridhoan Allah swt semata. 

4. Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealism, 

persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri dan keberanian hidup. 

5. Alumni pondok pesantren tidak ingin menduduki jabatan pemerintahan, 

sehingga mereka hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintahan.
4 

Dengan demikian pondok pesantren memiliki perbedaan sistem pendidikan 

dan pengajaran dengan sekolah umum lainnya, dan di antara pesantren juga memiliki 

perbedaan sistem pedidikan dan pengajran dalam membentuk kepribadian santri. 

Perbedaan tersebut dilihat dari para sang kiai mensisitem pesantrennya menurut 

karakter masing-masing. Mastuhu mengelompokkan unsur-unsur sistem pendidikan 

pesantren sebagai berikut: 

1. Aktor atau pelaku, kiai, ustaz, santri, dan pengurus 

                                                      
4
Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 

1999), h. 141-142. 
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2. Sarana perangkat keras: Masjid, rumah kiai, rumah dan asrama ustaz, pondok 

atau asrama santri, gedung sekolah atau madrasah, tanah untuk: olahraga, 

pertanian atau peternakan, empang, makam, dan sebagainya. 

3. Sarana perangkat lunak: Tujuan, kurikulum, kitab, penilaian, tata tertib, 

perpustakaan, pusat dokumentasi, dan penerangan, cara pengajaran (sorogan, 

bandongan, dan halaqah), keterampilan, pusat pengembangan masyarakat, 

dan alat-alat pendidikan lainnya.
5
 

Kelengkapan unsur-unsur tersebut berbeda-beda di antara pesantren yang 

satu dan yang lain. Ada pesantren yang secara lengkap dan jumlah besar memiliki 

unsur-unsur tersebut, dan ada pesantren yang hanya memiliki unsur-unsur tersebut 

dalam jumlah kecil dan tidak lengkap. 

2. Tujuan Pondok Pesantren 

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian 

muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan 

tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang 

berguna bagi agama masyarakat dan negara. 

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut: 

a. Mendidik santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang 

bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan 

sehat lahir batin sebagai warga negara yang ber-Pancasila; 

b. Mendidik santri untuk menjadi manusia Muslim selaku kader- kader ulama dan 

muballigh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan 

sejarah Islam secara utuh dan dinamis; 

                                                      
5
Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), h. 25. 
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c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat 

kebangsaan agar menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat 

membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan 

negara; 

d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembagunan mikro (keluarga) dan regional 

(perdesaan/masyarakat/lingkungan); 

e. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor 

pembangunan, khususnya pembagunan mental- spiritual; 

f. Mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 

lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.
6
 

3. Fungsi Pendidikan Pondok Pesantren 

Tujuan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada bidang agama 

(tafaqquh fi al-din). Hal serupa juga dikemukakan oleh mantan menteri agama RI 

Tholkhah Hasan, beliau menyatakan bahwa pesantren seharusnya memiliki beberapa 

fungsi sebagai berikut:
7
 

a. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mentransfer ilmu-ilmu agama 

(tafaqquh fi al-din) dan nilai-nilai Islam (islamic values). 

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang digunakan untuk mengkaji ilmu 

dan nilai agama, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Taubah/9 122: 

                                                      
6
Achmad Muchaddam Fahham, Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan 

Karakter, dan Perlindungan Anak. (Jakarta: P3DI, 2015), h.. 24. 

7
Wahidah, E. Y, ‚Studi Implementasi Tradisionalisasi dan Modernisasi Pendidikan Ala 

Pondok Pesantren‛, dalam Imam Syafe’I (ed.), h.. 71. 
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Terjemahnya: 

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya. 

b. Pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan control sosial 

c. Pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (social 

engineering) atau perkembangan masyarakat (community development). 

Ketiga fungsi di atas harus dimiliki oleh pesantren apabila pesantren mampu 

mengembangkan sistem pendidikan pesantren dengan baik, yaitu salah satu caranya 

adalah dengan merawat tradisi yang telah ada dan mengembangkan perkembangan 

keilmuan yang baru sebagaimana peran pesantren sebagai agent of change.Dan dari 

ketiga fungsi tersebut dapat diketahui bahwa pesantren memiliki peranan yang 

sangat penting dalam perkembangan nilai-nilai keislaman dalam lingkungan 

masyarakat.Karena seperti yang telah diketahui bahwa asal usul berdirinya pesantren 

adalah dari sekolompok masyarakat yang mengadakan kegiatan atau kajian 

keagamaan. 

4. Elemen-Elemen Pondok Pesantren 

Dilihat dari sifatnya, unsur dalam sistem pendidikan dapat digolongkan 

menjadi unsur pokok dan unsur pelengkap. Unsur pokok  harus ada dan tidak boleh 

tidak ada. Jika unsur itu tidak ada maka sistem gagal mencapai tujuannya. 

Sebaliknya unsur pelengkap boleh boleh tidak ada, tetapi kehadirannya dapat lebih 
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mengefektifkan dan mengefesiensikan kerja sama sistem. Adapun unsur-unsur 

pondok pesantren sebagai berikut: 

a. Pondok 

Istilah pondok, berasal dari bahasa Arab funduq yang berarti hotel, tempat 

bermalam.Istilah pondok diartikan juga dengan asrama.Dengan demikian, pondok 

mengandung makna sebagai tempat tinggal.Sebuah pesantren mestilah memiliki 

asrama tempat tinggal santri dan kiai.Di tempat tersebut selalu terjadi komunikasi 

antara kiai dan santri.Di pondok ada peraturan-peraturan yang diadakan seperti, 

waktu belajar, shalat, makan, tidur, istirahat, dan sebagainya yang harus dipatuhi 

oleh  setiap santri.
8
 Menurut Zamakhsyari Dhofier ada tiga alasan mengapa pesantren 

harus menyiapkan pondok/asrama bagi santri:  

Pertama, kemasyhuran seorang kiai dan kedalaman pengetahuannya tentang 
Islam menarik santri-santri dari tempat yang jauh untuk berdatangan. Untuk 
dapat menggali ilmu dari kiai tersebut secara teratur dan dalam waktu yang 
lama, para santri harus meninggalkan kampung halaman dan menetap di dekat 
kediaman kiai dalam waktu yang lama. Kedua, hampir semua pesantren berada 
di desa-desa.Di desa tidak ada model kos-kosan seperti di kota-kota Indonesia 
pada umumnya dan juga tidak tersedia perumahan (akomodasi) yang cukup 
untuk dapat menampung santri-santri. Ketiga, ada sikap timbal balik antara 
kiai dan santri, di mana para santri menganggap kiainya seolah-olah sebagai 
bapaknya sendiri, sedangkan kiai menganggap para santri sebagai titipan Tuhan 
yang harus senantiasa dilindungi.

9
 

b. Masjid 

Masjid diartikan secara harfiah adalah sebagai tempat sujud karena ditempat 

ini setidak-tidaknya seorang muslim lima kali sehari semalam melaksanakan shalat. 

Fungsi mesjid tidak saja untuk shalat, tetapi juga mempunyai fungsi lain seperti 

pendidikan dan lain sebagainya. Di zaman Rasulullah juga berfungsi sebagai tempat 

                                                      
8
Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren, h. 62. 

9
Zamakhsyari Dhofier,Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3ES, 2001), h. 82-83 
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ibadah dan urusan-urusan sosial kemasyarakatan dan pendidikan. Suatu pesantren 

mestilah memiliki masjid, sebab digunakan untuk berlangsungnya proses pendidikan 

dalam bentuk komunikasi belajar mengajar antara kiai dan santri. Mesjid sebagai 

pusat pendidikan sudah berlangsung pada zaman Rasulullah, kemudian dilanjutkan 

khulafa al- rasyidin, Dinasty Bani Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, dan dinasti-

dinasti lain. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh para kiai-kiai sebagai pusat 

pendidikan, akan tetapi pada masa sekarang pesantren telah memiliki lokal belajar 

yang banyak yang dijadikan sebagai proses belajar mengajar, dan masjid juga 

difungsikan tempat belajar.
10

 

c. Santri 

Santri adalah siswa yang belajar di pesantren, santri ini dapat digolongkan 

kepada dua kelompok: 

a. Santri mukim, yaitu santri yang telah berdatangan dari tempat- tempat jauh 

yang tidak memungkinkan untuk pulang ketempatnya maka dia diperbolehkan 

tinggal di pesantren. Santri yang tinggal di pesantren memiliki peraturan-

peraturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap santri. 

b. Santri kalong, yaitu santri yang berasal dari sekitar tempat pesantren yang 

dapat pulang pergi antara pesantren ketempat tinggalnya, santri seperti ini 

hanya dapat mengikuti pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya 

dengan pesantren.
11

 

d. Kiai 

                                                      
10

Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren, h. 63 

11
Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren, h. 64. 
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Kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pesantren, maju mundurnya suatu 

pesantren ditentukan oleh wibawa dan karisma sang kiai. Menurut asal usulnya, 

perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda: 

a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat 

umpamanya ‚kiai garuda kencana‛ dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada 

di keraton Yogyakarta. 

b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya. 

c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang 

memiliki pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. 

Selain gelar kiai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam 

pengetahuan Islamnya).
12

 

Kiai yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah mengacu kepada 

pengertian yang ketiga. Kiai adalah orang yag sangat dihormati di pesantren, dan 

orang yang selalu ditaati santri, ilmu agama yang telah mashur yang ada padanya 

yang berlomba-lomba para santri mempelajarinya, kepemimpinannya seorang kiai 

dapat bertahan selama masih terpelihara dan kekuasaan kharismatik dari pribadi 

kiai tersebut memancar pesona. 

e. Pengajian Kitab-kitab Islam Klasik 

Kitab-kitab Islam klasik yang lebih popular dengan sebutan ‘kitab kuning’. 

Kitab-kitab ini ditulis oleh ulama-ulama Islam pada zaman pertengahan. Kepintaran 

dan kemahiran seorang santri diukur dari kemampuaannya membaca, serta 

mensyarahkan (menjelaskan) isi kitab-kitab tersebut. Untuk tahu membaca sebuah 

kitab dengan benar, seorang santri dituntut untuk mahir dalam ilmu-ilmu bantu, 

                                                      
12

Zamakhsyari Dhofier,Tradisi Pesantren, h. 93. 
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seperti nahwu, syaraf, balaghah, dan ma’ani, bayan. Kitab-kitab yang diajarkan di 

pesantren dapat digolongkan menjadi delapan kelompok yaitu: nahwu/syaraf, fikih, 

us{ul  fikih, hadis, tafsir, tauhid, tasawwuf dan etika, serta ilmu cabang-cabang ilmu 

lainnya seperti tarikh dan balaghah. Pada umumnya kitab itu digolongkan 

berdasarkan tingkatannya mulai dari tingkatan dasar, menengah, dan tingkat 

tinggi.
13

 

Tujuan pendidikan pesantren adalah setiap maksud dan cita-cita yang ingin 

dicapai pesantren, akan tetapi apakah cita-cita tersebut tertulis atau hanya 

disampaikan secara lisan. Agaknya tidak banyak pesantren yang mampu secara sadar 

merumuskan tujuan pendidikannya dan menuangkannya dalam tahapan-tahapan 

rencana kerja atau program.Terlalu sulit untuk dapat menemukan rumusan tujuan 

pesantren secara tertulis, yang dapat dijadikan acuan tiap-tiap pesantren. Menurut 

Nurcholis Madjid lebih ‚disebabkan oleh adanya kecendrungan visi dan tujuan 

pesantren diserahkan pada proses improvisasi yang dipilih sendiri oleh seorang kiai 

atau bersama-sama pembantunya‛.
14 

Mastuhu merumuskan ‚tujuan pendidikan pesantren sangat menekankan 

tegaknya Islam di tengah-tengah kehidupan sebagai sumber utama moral atau akhlak 

mulia, dan akhlak mulia ini merupakan kunci rahasia keberhasilan hidup 

masyarakat‛
15 

Kemudian Mastuhu mengemukakan dalam penelitiannya bahwa 

tujuan pendidikan pesantren adalah ‚Menciptakan dan mengembangkan karakter 

                                                      
13

Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren, h. 65 

14
Nurcholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren (Jakarta: PT. Temprint, 1997), h. 6. 

15
Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, h. 68 
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muslim, yaitu karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, 

bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat.
16

 

Dengan demikian, sistem pendidikan bertujuan untuk menciptakan manusia 

yang berpotesnsi, berilmu yang memiliki nilai-nilai pancasila, begitu juga dengan 

tujuan pendidikan Islam yaitu untuk menciptakan manusia yang berpengetahuan, 

berpotensi yag berlandaskan ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist dan dilihat dari 

tujuan pendidikan pesantren yaitu untuk menciptakan manusia yang beriman, 

brkarakter dan berakhlak mulia dalam berpengetahuan, berilmu dan berpotensi 

dalam mengaplikasikan pendidikan di kehidupan dewasa ini. 

5. Sistem Pendidikan Pesantren 

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang termasuk tertua, sejarah 

perkembagan pondok pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat 

nonklasikal, yaitu model sistem pendidikan dengan metode pengajaran wetonan dan 

sorogan. 

1. Metode Wetonan (H{alaqah). Metode yang didalamnya terdapat seorang kiai 

yang membaca suatu kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan 

menyimak bacaan kiai. Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar 

mengaji secara kolektif. 

2. Metode Sorogan. Metode yang santrinya cukup pandai men ‚sorog‛ kan 

(mengajukan) sebuah kitab kepada kiai untuk dibaca dihadapannya, 

kesalahan dalam bacaannya itu langsung dibenarkan kiai. Metode ini dapat 

sebagai proses belajar mengajar individual.
17 

                                                      
16

Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, h. 55. 

17
Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, h. 77. 
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6. Kurikulum Pesantren 

Dari segi kurikulum, pesantren selama ini diberi kebebasan oleh Negara 

untuk menyusun dan melaksanakan kurikulum pendidikan secara bebas dan merdeka. 

Menurut Lukens-Bull dalam buku Abdullah Aiy, secara umum kurikulum pesantren 

dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu: 

1. Pendidikan Agama, Kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam, dalam 

dunia pesantren kegiatan belajar pendidikan agama Islam lazim disebut 

dengan ngajiatau pengajian. Kegiatan ngaji di pesantren dalam praktiknya 

dapat dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu para santri belajar bagaimana 

cara membaca teks-teks Arab, terutama sekali Al-Qur’an dan santri memilih 

kitab-kitab Islam klasik dan mempelajarinya dibawah bimbingan kiai. 

2. Pengalaman dan Pendidikan Moral, pesantren menempatkan pengalaman dan 

pendidikan moral sebagai salah satu kegiatan pendidikan di pesantren 

3. Sekolah dan pendidikan umum, pesantren memberlakukan kurikulum sekolah 

dengan mengacu kepada pendidikan Nasional yang dikeluarkan oleh 

Departemen prndidikan Nasional, sedangkan untuk kurikulum madrasah 

mengacu kepada pendidikan agama yang dikeluarkan oleh Departemen 

Agama. 

4. Keterampilan dan Kursus, Pesantren memberlakukan kurikulum yang 

berbentuk keterampilan dan kursus secara terencana dan terprogram melalui 

kegiatan ekstra-kulikuler.
18 
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Dalam sejarahnya perkembangan pondok pesantren memiliki sistem 

pendidikan dan pengajaran non klasikal yang dikenal dengan nama: bandongan dan 

wetonan. Penyelenggaraan sistem ini berbeda- beda antara pondok pesantren yang 

satu dengan pondok pesantren lainnya.Ada sebagian pondok pesantren yang 

penyelenggaraannya semakin lama semakin berubah, karena dipengaruhi oleh 

perkembangan pendidikan di tanah air serta tuntutan dari masyarakat.Ada yang 

masih tetap mempertahankan sistem pendidikan semula.  

7. Tipe-tipe Pesantren 

Berdasarkan pada komponen-komponen yang ada dalam pesantren dan 

sarana pendidikan yang dimiliki, terdapat beragam tipe pesantren di Indonesia. 

Menurut Manfred Ziemek dalam buku Abdullah Aly, ada 5 tipe pesantren, yaitu: 

tipe A,B,C,D dan E. 

1. Pesantren tipe A. Pesantren ini memiliki sarana yang sangat terbatas, yaitu 

masjid dan rumah kiai. Bagi pesantren ini, masjid merupakan pusat kegiatan 

transmisi dan transfer ilmu pengetahuan Islam. Pesantren ini menyediakan 

masjid dan rumah kiai sebagai pusat kegiatan pendidikan. Secara bertahap, 

kiai dan para santrinya berusaha melengkapi komponen-komponen utama 

pesantren lainnya. 

2. Pesantren tipe B. Pesantren ini memiliki sarana yang lebih lengkap dari 

pesantren tipe A. Ada 3 sarana yang terdapat dalam pesantren tipe B ini, 

yaitu: masjid, rumah kiai, dan pondok atau asrama. Pada tipe ini santri 

mukim bertempat di asrama yang terpisah dengan rumah kiai. Tipe ini 

memiliki 5 komponen utama pesantren, yaitu: masjid, asrama, pengajaran 

kitab-kitab klasik, santri dan kiai. Jika dilihat dari programnya, pesantren 
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dengan tipe A dan B dapat dikategorikan ke dalam kelompok pesantren 

tradisional (salafiyah) 

3. Pesantren tipe C.  Pesantren ini memiliki 4 sarana penting untuk kegiatan 

pendidikan, yaitu: masjid rumah kiai, pondok, dan madrasah. Memperhatikan 

ketersediaan sarana yang dimiliki, pesantren bertipe C ini menunjukkan 

keinginannya untuk mengembangkan pesantren dengan penambahan fasilitas 

dan program pendidikan formal, yaitu madrasah. 

4. Pesantren tipe D. Pesantren ini dapat dicirikan dengan 3 hal : (1) memiliki 5 

komponen utama pesantren, (2) memiliki madrasah, dan (3) memiliki 

program keterampilan. Di antara keterampilan yang ditawarkan oleh 

pesantren adalah keterampilan pada sektor pertanian seperti keterampilan 

menguasai lahan, empang, kebun, peternakan, dan lain-lain. Dengan 

menambah program keterampilan ini, berarti pesantren peduli terhadap 

tuntunan masyarakat akan peluang pekerjaan bagi para santrinya di satu sisi, 

dan peduli terhadap kesejahteraan lingkungan di sekitar pesantren pada sisi 

lain. 

5. Pesantren tipe E. Pesantren ini dicirikan dengan 5 hal, yaitu: (1) memiliki 5 

komponen utama pesantren, (2) memiliki madrasah, (3) memiliki program 

keterampilan, (4) memiliki sekolah umum, dan (5) memiliki perguruan 

tinggi.
19

 

Dari pembagian tipe pesantren di atas dapat disimpul kan bahwa pesantren 

tipe A dan tipe B dikategorikan kedalam pesantren tradisional (salafiyah). Karena 

pesantren pada tipe A dan B masih memelihara bentuk pengajaran teks klasik dan 
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pendidikan moral dan agama sebagai inti pendidikannya. Maksudnya lebih 

ditekankan kepada pendidikan moral dan agama, santri tidak disiapkan untuk 

menghadapi isu-isu sosial yang lebih luas. Program pendidikan formal dan 

pendidikan keterampilan tidak dikenal di dalam pesantren tipe A dan B. Kemudian 

pesantren tipe C, D, dan E dikategorikan pada pesantren modern (khalafiyah), 

karena pesantren pada tipe C, D, dan E telah memiliki pendidikan formal, 

pendidikan keterampilan, dan penambahan sekolah umum. Pada pesantren tipe C, D, 

E juga memiliki pendidikan moral dan agama akan tetapi sudah dipadukan antara 

pesantren tradisional dan modern. 

8. Peran Pondok Pesantren 

Menurut Azyumardi Azra dikutib dari bukunya yang berjudul Esai-esai 

Intelektual Muslim Pendidikan Islam menyebutkan bahwa peran pesantren adalah 

sebagai berikut: 

a. Transmisi ilmu pengetahuan Islam 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berdiri 

memiliki peran sebagai pusat transmisi ilmu pengetahuan Islam. Hal ini 

sebagaimana pondok pesantren senantiasa menggunakan al-Qur’an dan hadis{ sebagai 

pedoman dan ajaran utama serta senantiasa menjalankan perannya dalam 

meneruskan pengajaran ilmu pengetahuan Islam  yang telah ada dari zaman 

Rasulullah saw. hingga kini. 

b. Pemelihara tradisi Islam 

Pondok pesantren sebagai transmisi ilmu pengetahun Islam yang mampu 

merespon dinamika perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan dengan tetap 

menjaga dan memelihara nilai- nilai Islam namun juga mampu menjawab masalah 
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dan kebutuhan masyarakat dengan mengadaptasi tradisi Islam yang telah ada ke 

dalam materi-materi baru sebagai bentuk respon pondok pesantren terhadap 

perkembangan zaman dan juga tetap menjaga adanya tradisi Islam juga tetap 

berjalan. 

c. Pembinaan calon ulama 

Pondok pesantren merupakan sarana untuk menyiapkan para santri sebagai 

mutafaqqih fi> al-di>n (mengkaji ilmu agama) yang mampu mencetak kader-kader 

ulama’ dan pendakwah yang mampu menyebarkan agama Islam.
20

 

Pesantren memiliki peran yang penting dalam kelestarian keluhuran dari 

pendidikan Islam. Oleh karena itu, pula proses pembelajaran di pesantren memiliki 

kekhasan yang membedakannya dengan lembaga pendidikan lain. Kekhasan tersebut 

pula menjadi benteng terkuat dan kokoh yang menjadikan pesantren tetap eksis 

hingga saat ini. Dari pesantren tersebut pula lahir para calon ulama- ulama besar 

yang kemudian menyebar luaskan ajaran dari pesantren ke kampong halamannya dan 

tidak jarang pula para ulama yang telah lulus dari pesantren kembali ke kampong 

halamannya dan mendirikan pesantrennya sendiri. 

Sedangkan menurut pendapat Mastuhu dikutip dari tulisan Ifran Paturohman, 

pesantren memiliki tiga fungsi utama yaitu:
21

 

a. Pesantren sebagai lembaga pendidikan 

Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal yang secara 

khusus mengajarkan tentang agama Islam secara menyeluruh. 
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Azyumardi Azra, Esai-Esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam, (Jakarta : Logos Wacana 

Ilmu, 1999), h. 89. 
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Pendidikan Pondok Pesantren dalam Perbaikan Kondisi Keberagaman di Lingkungannya (Studi 
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Maret 2012, h. 72. 
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b. Pesantren sebagai lembaga sosial 

Pesantren menyatukan segala kalangan muslim. Tidak membedakan santri 

dari status sosialnya karena kehidupan di pesantren mengajarkan santri untuk hidup 

sederhana bersosial. 

c. Pesantren sebagai lembaga penyiaran agama (dakwah) 

Setiap pesantren pasti memiliki masjid di dalam lingkungan pondoknya. 

Masjid dalam lingkungan pesantren tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi 

masjid juga difungsikan sebagai tempat untuk belajar agama, pengajian dan diskusi 

keagamaan. 

Peran pesantren secara luas meliputi pesantren sebagai lembaga pendidikan 

yaitu sebagai fasilitator yang memberikan dan menyediakan sarana dan prasarana 

yang mendukung agar berlangsungnya pendidikan agama bagi para santri. 

Sedangkan peran pesantren sebagai lembaga sosial adalah mengajarkan para santri 

menjadi pribadi yang baik dalam berhubungan dengan sesama umat manusia, hidup 

rukun dengan santri lain, usta>z{ dan usta>zah dan pengurus pondok. Peran pesantren 

sebagai lembaga dakwah adalah pesantren tidak hanya sebagai tempat untuk belajar 

ilmu agama saja. Tetapi juga sebagai tempat menyiarkan ajaran agama Islam. 

Sedangkan menurut M. Faisol dikutip dari tulisannya, peran pondok 

pesantren dalam meningkatkan perilaku keberagamaan santri adalah sebagai 

fasilitator. Dimana keberadaan pondok pesantren sangat berguna bagi santri sebagai 

tempat mengembangkan ilmu agama dan bertukar informasi dengan santri lain. 

Dengan adanya pondok pesantren sebagai fasilitator bagi para santri dapat 

bermanfaat bagi santri yang ingin mendalami ilmu agama karena di pondok 

pesantren ada kiai sebagai guru dan selain itu lingkungannya juga membawa suasana 

yang mendukung untuk santri belajar. 
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Dari ketiga pendapat para ahli tentang peran pondok pesantren, peneliti 

memilih pendapat dari Azra sebagai fokus dalam penelitian. Menurut peneliti dari 

pendapat tersebut Azra telah cukup memuat seluruh komponen yang berperan dalam 

pondok pesantren. 

B. Pendidikan Karakter Santri 

1. Konsep Pendidiakan Karakter  

Karakter berasal dari kata personality (bahasa Inggris) yang berasal dari kata 

persona (bahasa Latin) yang berarti kedok atau topeng, yaitu tutup wajah yang 

sering dipakai oleh pemain-pemain pentas, yang maksudnya untuk melukiskan 

perilaku, watak, atau pribadi seseorang. Hal itu dilakukan karena terdapat ciri-ciri 

yang khusus yang hanya dimiliki oleh seseorang tertentu baik dalam arti karakter 

yang baik, ataupun tidak baik.
22

  

Karakter manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karakter ekstrovert dan 

karakter introvert. Apabila penyesuaian terhadap segala sesuatu yang ditentukan 

oleh aspek objektif, aspek luar, maka orang yang demikian itu dikatakan memiliki 

penyesuaian ekstrovert. Sedangkan ada orang yang mempunyai tipe dan penyesuaian 

introvert, dimana dalam mendapati sesuatu, aspek-aspek yang dominan adalah aspek 

subjektif yaitu aspek-aspek yang berasal dari dunia jiwa sendiri.
23

 

Dalam Islam karakter lebih dikenal dengan term al-syakhs{iyah, syakhs{iyah 

berasal dari kata syakhsh yang berarti ‚pribadi‛.kata itu kemudian diberi ya nisbah 
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sehingga menjadi kata benda buatan (masdhar s{ima’i >) syakhshiyah yang berarti 

(karakter). Dalam literatur keislaman modern, term syakhshiyah telah banyak 

digunakan untk menggambarkan dan menilai karakter individu.Sebutan syakhs{iyah 

al-muslim memiliki arti karakter orang Islam. Pergesaran makna ini menunjukkan 

bahwa term syakhshiyah telah menjadi kesepakatan untuk dijadikan sebagai padanan 

personality. Yusuf Murad yang dikutip Netty Hartati ada dua istilah yang terkait 

dengan karakter. Pertama, istilah al-syakhshiyah al-iniyah atau al-syakhshiyah al-

zatiyah untuk mendeskripsikan karakter yang tampak dari perspektif diri sendiri, 

kedua, istilah al-syakhshiyah al-maudhu’iyah atau al-syakhshiyah al-khalq untuk 

mendeskripsikan karakter yang tampak dari perspektif orang lain, sebab karakter 

individu menjadi objek (maudhu’) penggambaran.
24

. 

Karakter Islam memiliki arti serangkaian perilaku normatif manusia, baik 
sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, yang normanya diturunkan 
dari ajaran Islam, yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Dari kedua 
sumber tersebut, para pakar berijtihad untuk mengungkap bentuk-bentuk 
karakter menurut ajaran Islam agar bentuk-bentuk itu diterapkan oleh 
pemeluknya karakter Islam disini diyakini sebagai konsep atau teori karakter 
yang ideal yang seharusnya dilakukan oleh pemeluk agama Islam

25
. 

Istilah karakter juga erat kaitannya dengan kata personality yang berasal dari 

kata persona yang berarti topeng, yakni alat untuk menyembunyikan identitas diri. 

Bagi bangsa Romawi persona berarti ‚bagaimana seseorang tampak pada orang lain 

jadi bukan diri yang sebenarnya. Adapun pribadi yang merupakan terjemahan dari 

bahasa Inggris person, atau persona dalam bahasa Latin yang berarti manusia 
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sebagai perseorangan, diri manusia atau diri orang sendiri.
26

 Menurut teori Gordon 

Allport dalam buku E. Koeswara, merumuskan bahwa: 

Karakter sebagai ‚sesuatu‛ yang terdapat dalam diri individu yang 
membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang 
bersangkutan. Tepatnya rumusan Allport tentang karakter adalah: karakter 
adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psiokofisik individu yang 
menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas.

27
 

Sedangkan Allport dan E. Koeswara menggunakan istilah ‘sistem psikofisik’ 

dengan maksud menunjukkan bahwa ‘jiwa’ dan ‘raga’ manusia adalah suatu sistem 

yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta diantara keduanya 

selalu terjadi interaksi dalam mengarahkan tingkah laku. Sedangkan istilah ‘khas’ 

dalam batasan karakter Allport itu tidak memiliki arti bahwa setiap individu 

bertingkah laku dalam caranya sendiri karena setiap individu memiliki karakternya 

sendiri.
28

  

Santri adalah mereka yang dengan taat melaksanakan perintah agamanya, 
yaitu Islam. Sedangkan asal usul perkataan santri setidaknya ada 2 pendapat 
yang dapat bisa dijadikan rujukan. Pertama, dari kata ‚Santri‛ dari bahasa 
sansekerta yang artinya melek huruf. Kedua, kata santri yang berasal dari 
bahasa jawa ‚Cantrik‛ yang berarti seseorang yang mengikuti seorang ustad 
kemanapun pergi atau menetap dengan tujuan dapat belajar suatu keilmuan 
kepadanya.

29
 

Di dunia pesantren biasa juga dilakukan, seorang santri pindah dari suatu 

pesantren ke pesantren lain. Setelah seorang santri merasa sudah cukup lama di 

suatu pesantren, maka dia pindah ke pesantren lain. Biasanya kepindahannya itu 

untuk menambah dan mendalami suatu ilmu yang menjadi keahlian dari seorang kiai 

yang didatanginya itu.  
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2. Ciri-ciri Karakter 

Menurut Wetherington dalam buku Ramayulis, menyimpulkan bahwa 

karakter memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Manusia karena ketentuannya mula-mula hanya merupakan individu, dan 

malah menjadi suatu pribadi setelah mendapat pengaruh dari lingkungan 

sosialnya dengan cara belajar. 

2. Karakter adalah istilah untuk menanamkan tingkah laku seseorang yang 

secara terintegrasi merupakan suatu kesatuan. 

3. Karakter untuk menyatakan pengertian tertentu yang ada pada pikiran orang 

lain, dan pikiran tersebut ditentukan oleh nilai perangsang sosial seseorang. 

4. Karakter tidak menyatakan sesuatu yang bersifat statis seperti bentuk badan, 

ras, akan tetapi merupakan gabungan dari keseluruhan dan kesatuan tingkah 

laku seseorang. 

5. Kepribadian tidak berkembang secara pasif, tetapi setiap pribadi 

menggunakan kepasitasnya secara aktif untuk menyesuaikan diri kepada 

lingkungannya.
30

 

Dengan demikian, karakter merupakan totalitas sifat manusia baik fisik 

maupun psikis, yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya, yang 

terbentuk karena hasil interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan karakter muslim adalah identitas yang dimiliki seseorang dari keseluruhan 

tingkah lakunya sebagai seorang muslim baik yang ditampilkan dalam tingkah laku 

lahiriyah (berbicara, berjalan, makan, minum, berkomunikasi dengan orang lain) 

maupun dalam bentuk sikap batin (penyabar, ikhlas, terpuji pengasih, penyayang, 
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pemaaf dsb). Sehingga dapat dikatakan bahwa karakter manusia merupakan 

gabungan dari sifat-sifat dan watak manusia untuk menanamkan tingkah laku pada 

diri manusia, dan diaplikasikan sebagai akhlak baik dan buruk manusia, untuk dapat 

berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam karakter 

seseorang terkumpul beberapa aspek yang terintegrasi sebagai berikut: 

1. Keyakinan hidup yang dimiliki seseorang: filsafat, keyakinan, cita- cita, 

sikap dan cara hidupnya. 

2. Keyakinan mengenai dari perawakan jasmani, sifat psikis, intelegensi, emosi, 

kemauan, pandangan terhadap orang lain. 

3. Keyakinan mengenai kemampuan diri: status diri dalam keluarga dan 

masyarakat, status sosial berdasarkan keturunan dan historis.
31

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa: pada karakter seseorang 

terdapat beberapa unsur yakni keyakinan hidup seseorang, sifat-sifat biologis 

seseorang dan kemampuan diri seseorang.  

3. Sistem atau Aspek Karakter 

Menurut pendapat Sukamto dalam buku Ramayulis karakter terdiri dari 

empat sistem atau aspek, yaitu: 

1. Qalb adalah hati yang menurut istilah kata (terminologis) artinya sesuatu 

yang berbolak-balik (sesuatu yang lebih), berasal dari kata qalaba, artinya 

membolak-balikkan. Qalb bisa diartikan hati sebagai daging sekepal 

(biologis) dan juga berarti ‘kehatian’. Qalb       adalah resevior energi nafsiah 

yang menggerakkan ego dan fuad. Ia menghendaki agar segala sesuatu 

                                                      
31

Ramayulis, Psikologi Agama, h. 124. 



44  

 

 

segera dipenuhi atau dilaksanakan. Kalau satu segi sudah terpenuhi, ia 

menuntut lagi yang lain dan begitu seterusnya. 

2. Fuad. Fuad adalah perasaan yang terdalam dari hati yag sering kita sebut 

hati nurani (cahaya mata hati) dan berfungsi sebagai penyimpan daya 

ingatan. Ia sangat sensitif terhadap gerak atau dorongan hati dan merasakan 

akibatnya. Kalau hati kufur, fuad pun kufur dan menderita. Kalau hati 

bergejolak karena terancam oleh bahaya, atau hati tersentuh oleh siksaan 

batin, fuad seperti terbakar. kalau hati tenang fuad pun tentram dan senang. 

Satu segi kelebihan fuad dibanding dengan hati ialah, bahwa fuad itu dalam 

situasi yang bagaimanapun, tidak bisa dusta. Ia tidak bisa mengkhianati 

kesaksian terhadap apa yang dipantulkan oleh hati dan apa yang diperbuat 

oleh ego. Ia berbicara apa adanya, fuad tidak bisa berdusta. 

3. Ego. Aspek ini timbul karena kebutuhan organism untuk berhubungan secara 

baik dengan dunia kenyataan (realitas). Ego atau aku bisa dipandang sebagai 

aspek eksekutif karakter, mengontrol cara- cara yang ditempuh, memilih 

kebutuhan-kebutuhan, memilih objek-objek yang bisa memenuhi kebutuhan, 

mempersatukan pertentangan-pertentangan antara qalb, dan fuad dengan 

dunia luar. Ego adalah devirat dari qalb dan bukan untuk merintanginya. 

Kalau qalb hanya mengenal dunia sesuatu yang subjektif dan yang objek 

(dunia realitas).Di dalam fungsinya ego berpegang pada prinsip kenyataan 

(reality principle). 

4. Tingkah Laku. Nafsiologi karakter berangkat dari kerangka acuan dan asumsi 

asumsi subjektif tentang tigkah laku manusia, karena menyadari bahwa tidak 

seorang pun bisa bersikap objektif sepenuhnya dalam mempelajari 



45  

 

 

manusia.Tingkah laku ditentukan oleh keseluruhan pengalaman yang 

disadari oleh pribadi.Kesadaran merupakan sebab dari tingkah laku. Artinya 

bahwa apa yang dipikir dan dirasakan oleh individu itu menentukan apa yang 

akan dikerjkan.
32

 

4. Karekter Sehat dan Tidak Sehat 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang 

dihadapi, ternyata tidak semua individu mampu menampilkannya secara wajar, 

normal atau sehat, diantara mereka banyak juga yang mengalaminya secara tidak 

sehat. E.B. Hurlock yang dikutip oleh  Yusuf dan Nurihsan mengemukakan bahwa 

karakteristik karakter yang sehat adalah sebagai  berikut: 

1. Mampu menilai diri sendiri secara realistik. Individu yang mempunyai 

karakter sehat mampu menilai diri apa adanya, baik kelebihan maupun 

kekurangannya. 

2. Mampu menilai situasi secara realistik dan mau menerimanya secara wajar. 

Dia tidak menharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang harus 

sempurna. 

3. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Individu dapat 

menilai prestasinya secara realistik dan mereaksikannya secara rasional. Dia 

tidak sombong, angkuh apabila memperoleh prestasi yang tinggi dan tetap 

optimis apabila mengalami kegagalan. 

4. Menerima tanggung jawab. Individu yang sehat adalah individu yang 

bertanggung jawab. Dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya 

untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan yang dihadapi. 
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Ramayulis, Psikologi Agama, h. 136. 



46  

 

 

5. Kemandirian, individu memiliki sifat individu dalam cara berfikir dan 

bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan 

diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya. 

6. Dapat mengontrol emosi. Individu merasa nyaman dengan emosinya. Dia 

dapat menghadapi situasi, frustasi, depresi, atau stress secara pisitif dan 

konstruktif, tidak destruktif (merusak). 

7. Berorientasi tujuan. Setiap orang mempunyai tujuan yang ingin dicapainya. 

Namun individu yang sehat karakternya dapat merumuskan tujuannya secara 

matang, tidak atas paksaan dari luar. 

8. Berorientasi keluar. Individu yang sehat memiliki orientasi keluar. Dia 

bersifat respek (hormat), empati terhadap orang lain mempunyai kepedulian 

terhadap situasi, atau masalah lingkungannya dan bersifat fleksibel dalam 

berpikir  

9. Penerimaan sosial. Individu dinilai positif oleh orang lain, mau berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan sosial, dan memiliki sikap bersahabat dalam 

berhubungan dengan orang lain. 

10. Memiliki filsafat hidup. Dia mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat 

hidup yang berakar dari keyakinan agama yang dianutnya. 

11. Berbahagia. Individu yang sehat, situasi kehidupannya diwarnai 

kebahagiaan. Kebahagiaan ini didukung oleh faktor- faktor pencapaian 

prestasi, penerimaan dari orang lain, dan perasaan dicintai atau disayangi 

orang lain.
33
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Berdeasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa karakteristik karakter 

yang sehat adalah mampu menilai diri sendiri, mampu menilai situasi secara 

realistik, mampu  menilai prestasi yang diperoleh secara realistic, menerima 

tanggung jawab, kemandirian, dapat memgontrol emosi, berorientasi tujuan, 

berorientasi keluar, penerimaan sosial, memiliki falsafah hidup dan berbahagia. 

Sedangkan karakter yang tidak sehat ditandai dengan karakter seperti berikut: 

1. Mudah marah (tersinggung) 

2. Menunjukkan kekhawatiran dan keemasan 

3. Sering merasa tertekan (sters dan depresi) 

4. Bersikap kejam senang mengganggu orang lain yang usianya lebih mudah 

atau terhadap binatang 

5. Senang mengkritik atau mencemooh orang lain 

6. Sulit tidur 

7. Kurang memiliiki rasa tanggung jawab 

8. Sering mengalami pusing kepala (meskipun penyebabnya bukan  bersifat 

organis 

9. Kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama 

10. Bersikap pesimis dalam menghadapi kehidupan 

11. Kurang bergairah dalam menjalani kehidupan.
34

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepribadian seseorang dalam 

menggambarkan dirinya memiliki karakteristik untuk mengaplikasikan di kehidupan 

sehari-hari, yaitu penyesuaian normal dan tidak sehat. 
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Yusuf Nurihsan, Teori Kepribadian (Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya, 2007), h. 12-13. 
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Pembentukan karakter di pesantren merupakan bagaimana pola-pola untuk 

membentuk karakter muslim bagi santri, kemudian dari pada itu sebuah penyesuaian 

bagi diri santri untuk membentuk kerpibadiannya agar berakhlakul karimah, bebagai 

macam tantangan untuk dapat menyesuaikan diri baik dalam keadaan normal dan 

tidak sehat. 

Sebagian besar perkembangan karakter manusia merupakan produk 
pengalaman pribadi yang diperoleh dalam suatu kelompok, nilai, norma, dan 
kepercayaan yang ada dalam kelompok juga membantu terbentuknya karakter. 
Tanpa pengalaman kelompok ini, karakter tidak akan berkembang. Meskipun 
individu menjadi anggota kelompok yang sama pengalaman mereka dalam 
kelompok tersebut tidak sama. Perbedaan pengalaman inilah yang selanjutnya 
mempengaruhi variasi karakter dalam batas-batas tertentu.

35 

Karakter santri yang kokoh harus terus diperkuat dengan berbagai strategi 

yang handal. Hal ini penting untuk membentengi pengaruh budaya dari luar, agar 

para santri memiliki karakter yang tangguh dalam mewujudkan kehidupan 

mendatang yang selamat dan sejahtera. Untuk membentuk karakter santri yang kuat 

diperlukan model pendidikan yang dapat dijamin keberhasilannya. Salah satunya 

adalah model pendidikan yang integratif. Namun bagaimana secara operasional 

model pendidikan integratif ini membentuk karakter santri. Secara umum karakter 

seseorang terbentuk karena dipengaruhi oleh dua hal:  

(1) Fitrah bawaan sejak lahir dari warisan genetika orang tuanya. Jika orang 
tuanya berakhlaq baik maka anaknya akan berakhlaq baik, jika orang tuanya 
memiliki sifat-sifat yang buruk, maka sifat-sifat tersebut akan terdapat pula 
pada anaknya, sehingga terbentuklah karakter. (2) Melalui proses panjang 
riwayat hidupnya. Proses internalisasi nilai pengetahuan dan pengal aman 
dalam dirinya. Dalam pandangan ini maka keyakinan agama yang ia dapatkan 
dari pengetahuan maupun dari pengalaman masuk dalam struktur karakter 
seseorang. Anak yang dibina dengan nilai-nilai keislaman akan terbiasa 
menjalankan ibadah, patuh pada kewajiban-kewajiban seorang muslim.

36
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Ujam Jaenuddin, Psikologi Kepribadian (Bandung: Pustaka Setia. 2012), h. 188. 

36
Wiwin Fitriyah, Abd Hamid Wahid dan Chusnul Muali, Eksistensi Pesantren, h. 170 
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Pembentukan karakter pada dasarnya adalah upaya untuk mengubah sikap-

sikap kearah kecendrungan terhadap nilai-nilai keislaman. Dan pembentukan 

karakter itu sendiri berlangsung secara bertahap, tidak sekali jadi, melainkan 

sesuatu yang berkembang. Oleh karena itu, pembentukan karakter itu sendiri 

merupakan proses. Maka pengasuh pesantren, sebagai ulama pewaris para Nabi, 

terpanggil untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad saw. dalam membentuk 

karakter masyarakat melalui santrinya. Para pengasuh pesantren mengharapkan 

santri-santrinya memiliki karakter yang tinggi. Sebagaimana yang dikatakan dalam 

tujuan pesantren yaitu untuk menciptakan dan mengembangkan karakter muslim, 

yaitu kepribaian yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, berahklak mulia dan 

sebagainya. 

5. Nilai-nilai Pendidikan Karakter Pondok Pesantren 

Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang konsisten 

dalam menanamkan nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran di mana santri 

dituntut untuk mampu memahami teori dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari. Adapun nilai-nilai karakter yang tertanam dalam pondok pesantren antara lain 

sebagai berikut: 

a. Cinta damai 

Damai dimaknai dengan tidak adanya pertikaian, perseteruan dan kekerasan 

di dalam lingkungan pondok. Hal ini sebagaimana pondok pesantren mengajarkan 

para santrinya untuk mampu mengontrol emosi dan pikirannya agar tidak melakukan 

tindakan yang merugikan baik untuk dirinya maupun orang lain. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fakhruddin Al-Razi dalam buku 

Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren, bahwasanya ungkapan salam merupakan 
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ungkapan keselamatan dan kedamaian. Salam dalam kehidupan pondok merupakan 

suatu kata yang lumrah diucapkan setiap harinya. Memiliki arti yang mendalam 

untuk membawa kebiasaan positif kepada santri untuk senantiasa menjadi hubungan 

yang baik antar sesama.
37

 

b. Toleransi 

Toleransi adalah sikap atau sifat menghargai serta memperbolehkan suatu 

pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan yang berbeda dengan pendiriannya 

sendiri. Para santri datang dari berbagai latar belakang dan daerah asal yang berbeda 

namun di pondok mereka dididik untuk saling menghargai dan toleransi antar 

sesama.
38

 

c. Musyawarah 

Dalam lingkungan pondok pesantren musyawarah memiliki kontribusi dalam 

membangun fundamental pendidikan di pondok. Dimana tradisi kekeluargaan dan 

kebersamaan merupakan ciri khas pondok sehingga kegiatan musyawarah 

merupakan kegiatan yang sering dilakukan misalnya dalam pemilihan pengurus 

pesantren, musyawarah dalam memilih ketua kamar dan lain-lain. Tradisi 

musyawarah di pondok dapat menjadikan santri menjadi berpikir secara kritis, 

menganalisis, berpendapat dan berdebat tentang argumentasi secara baik.
39

 

d. Kerjasama 

                                                      
37

Hasan Baharun, dkk, Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Mengungkap Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal, (Probolinggo: Pustaka Nurja, 2019), hlm 79. 

38
Hasan Baharun, dkk, Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Mengungkap Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal, h. 83. 

39
Hasan Baharun, dkk., Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Mengungkap Nilai-nilai 

Kearifan Lokal, h. 90. 
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Dalam lingkungan pondok pesantren kerjasama merupakan didikan yang 

sering diterapkan di pondok. Misalnya saja dalam melaksanakan suatu kegiatan 

gotong ronyong maka perlu kerja sama agar pekerjaan menjadi mudah dan cepat 

terselesaikan. Oleh karenanya dengan membiasakan santri untuk bekerja sama maka 

akan menyadarkan santri untuk dapat menyelesaikan suatu masalah dapat 

dilaksanakan bersama-sama agar lebih mudah dan cepat terselesaikan.
40

 

e. Kepedulian 

Bentuk kepedulian yang dibentuk dalam lingkungan pondok pesantren adalah 

peduli terhadap sesama yang ditunjukkan dengan saling membantu jika ada yang 

membutuhkan pertolongan, peduli terhadap lingkungan yang ditunjukkan dengan 

kesadaran dalam menjaga kebersihan, dan peduli terhadap kesehatan yang 

ditunjukkan dengan memperhatikan pola makan yang baik dan yang menyangkut 

kesehatan santri itu sendiri.
41

 

f. Tanggung jawab 

Para santri diajarkan untuk bertanggu jawab dengan tugasnya masing-

masing, salah satunya adalah tanggung jawab untuk melaksanakan sholat fardhu 

berjamaah. Hal ini akan menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab pada diri 

santri sebagai seorang hamba Allah.
42

 

g. Kemandirian 
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Hasan Baharun, dkk., Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Mengungkap Nilai-nilai 
Kearifan Lokal, h. 92. 

41
Hasan Baharun, dkk., Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Mengungkap Nilai-nilai 

Kearifan Lokal, h. 94. 

42
Hasan Baharun, dkk., Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Mengungkap Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal, h. 96. 



52  

 

 

Kehidupan pondok mengharuskan para santri untuk jauh dari orang tua. Para 

santri menjadi belajar untuk mandiri dan menyelesaikan masalahnya persoalan 

secara mandiri. Pada masa membentuk kemandirian pada santri inilah para santri 

menjadi memiliki sikap yang bertanggung jawab. Misalnya memberikan santri tugas 

untuk mempimpin kelompok atau acara dan lain- lain.
43

 

h. Kejujuran 

Salah satu faktor penting dalam pembentukan karakter pada anak adalah 

kejujuran. Dalam pondok pesantren para santri dituntut untuk berakhlakul karimah, 

para santri tidak hanya diberikan pemahaman teori tetapi juga mampu menerapkan 

apa yang telah dipelajarinya salah satunya untuk bersikap jujur.
44

 

i. Rendah hati 

Kehidupan yang sederhana merupakan salah satu ciri khas dari pondok 

pesantren. Terlepas dari bagaimana latar belakang orang tua baik kaya maupun 

miskin, di pondok pesantren semuanya diperlakukan sama. Hal ini menunjukkan 

bahwa pondok pesantren berusaha untuk mengajarkan sikap rendah hati dan tidak 

sombong pada para santri. Dalam bersikap senantiasa merasa rendah hati yaitu 

belajar untuk tidak merasa paling pintar, selalu mengutamakan orang yang lebih tua 

dan lain-lain.
45

 

j. Kesabaran 
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Hasan Baharun, dkk., Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Mengungkap Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal, h. 100. 

44
Hasan Baharun, dkk., Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Mengungkap Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal, h. 102. 

45
Hasan Baharun, dkk., Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Mengungkap Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal, h. 104. 
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Kehidupan pondok pesantren yang dihuni oleh banyak santri mampu 

mengajarkan santri untuk menumbuhkan sikap sabar dalam dirinya. Hal ini 

ditunjukkan dengan bentuk-bentuk kegiatan keseharian santri yang memang 

mengharuskan santri untuk belajar bersabar. Misalnya dalam mengantri mandi, 

mengantri wudhu, makan dan lain-lain.
46

 

6. Metode Pendidikan Karakter Santri di Pondok Pesantren 

Sedangkan menurut Fifi Nofiaturrahmah usaha yang dapat dilakukan oleh 

pondok pesantren dalam membentuk karakter santri dapat dikelompokkan dalam 

beberapa cara, antara lain sebagai berikut:
47

 

a. Metode keteladanan 

Metode keteladan adalah salah satu cara langsung yang dapat dilakukan oleh 

kiai atau ustaz dalam membentuk karakter baik para santri. Dengan memberikan 

contoh teladan yang baik, para santri akan terus menjadikan kiai atau ustaz sebagai 

tokoh isnpirasi keteladanannya. 

Dalam agama Islam suri teladan yang patut diteladani dan di contoh adalah 

Rasulullah saw. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Ahzab/33: 21, sebagai 

berikut: 

                                   

Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 

                                                      
46Hasan Baharun, dkk, Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Mengungkap Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal, h. 106 

47Fifi Nofiaturrahmah, ‚Metode Pendidikan Karakter di Pesantren‛, Pendidikan Agama 

Islam, Vol. XII, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 211. 
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b. Metode pembiasaan 

Menurut Fifi, metode pembiasaan yang dilakukan dalam membentuk karakter 

adalah bagaimana santri dapat mengatur tingkah laku, keterampilan kecakapan dan 

pola pikir santri dengan baik dengan mengawalinya dari menjadikannya sebagai 

kebiasaan. 

Pesantren menjadi tempat yang sangat cocok untuk melatih anak untuk 

melakukan kegiatan baik.Dengan adanya peraturan dan tata tertib serta situasi 

lingkungan yang mendukung mau tidak mau santri pasti harus membiasakan diri 

untuk melakukannya walaupun pada awalnya pasti dilakukan setengan hati. 

c. Memberi nasihat dan hukuman 

Memberikan nasihat merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mengajarkan anak dalam belajar. Dengan memberikan kata-kata penyemangat atau 

pujian akan memotivasi anak untuk menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana Allah swt. 

berfirman dalam QS al-Nah{l/16: 125: 

:                                  

                          

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 

Ayat di atas menerangkan bahwa guru dalam melakukan pembelajaran ada 

baiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar murid juga merasa nyaman 

dan bersemangat dalam belajar. Dengan memberikan nasihat para santri akan 

semangat dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh kiai atau ustaznya, 
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biasanya hadiah yang biasa diberikan adalah penambahan nilai. Memberikan nasihat 

juga dapat dilakukan oleh kiai dan ustaz dengan menceritakan kisah inspiratif yang 

dapat memotivasi dan menginspirasi para santri. 

Sebaliknya bagi para santri yang melakukan kesalahan akan mendapatkan 

hukuman agar memberikan efek jera bagi santri dan tidak akan mengulanginya lagi. 

Contoh hukuman yang diberikan misalnya menulis surah Al-Qur’an. 

Seorang anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Apa yang ada di 

sekelilingnya adalah hal yang baru, misalnya saja lingkungan baru, teman baru, 

mainan baru dan lain-lain. Dalam pesantren, para santri tentu saja telah memasuki 

tempat yang asing baginya. Tidak adanya orang tua atau orang yang dikenal 

membuatnya merasa takut. Satu-satunya orang yang dapat dipercaya oleh para santri 

adalah kiai dan ustaz atau ustazah pengasuhnya di pesantren. Layaknya pengganti 

orang tua bagi para santri di dalam lingkungan pondok pesantren. Sehingga apa yang 

dilakukan dan dikerjakan oleh Kiai dan para ustaz atau ustazah pengasuhnya 

menjadi sebuah pembelajaran yang patut untuk diikuti dan diteladani. 

Oleh karena itu, memberikan keteladanan yang baik pada para santri akan 

menjadikan para santri tersebut mendapatkan ilmu dari apa yang dilihat dan 

didengarnya. Kemudian selanjutnya contoh perilaku atau perbuatan dari kiai dan 

ustaz atau ustazah pengasuhnya akan para santri ikuti dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari hingga menjadi sebuah kebiasaan. Jika sudah seperti itu para 

ustaz atau ustazah hanya tinggal mengontrol, memperbaiki atau mengoreksi apabila 

santri melakukan kesalahan. Hal-hal baik yang telah dilakukan dan menjadi suatu 

kebisasaan oleh para santri tersebut selama dalam pondok pesantren akan menjadi 

sebuah kebutuhan dan kewajiban yang selalu dikerjakannya setiap waktu di dalam 
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hidupnya. Kebiasaan-kebiasaan baik tersebut kemudian telah menjadikan para santri 

memiliki karakter yang baik dan telah menjadikan para santri memiliki jati diri yang 

bertanggung jawab, mandiri dan berakhlak. 

C. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Metode penelitian dalam suatu penelitian sangat penting, sebab dengan 

menggunakan metode yang tepat maka akan mendapatkan hasil yang tepat pula. 

Artinya apabila seseorang yang akan mengadakan penelitian ilmiah dengan  

menggunakan suatu metode yang sesuai dengan apa yang akan diselidiki maka akan 

mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk 

memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi 

penelitian. Yang dimaksud metodologi penelitian adalah ‚cara atau strategi 

menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan‛.
1
  

Penelitian ini menggunakan  penelitian  metode penelitian kualitatif. S. 

Margono mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah: 

Penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif dan induktif 
artinya pendekatan berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, 
maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian 
dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan yang diajukan untuk 
memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.

2
 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menggunakan pendekatan deduktif induktif yang berangkat dari teori gagasan para 

ahli dan pemahaman peneliti untuk dikembangkan dalam proses penelitian. Menurut 

Wardi Bactiar bahwa ‚penelitian kualitatif berupaya menghimpun data, mengolah 

                                                      
1
Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 

9. 

2
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 1. 
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dan menganalisa secara kulaitatif dan mendefinisikan secara kualitatif pula‛.
3
 

Menghimpun, mengolah dan menganalisa data secara kualitatif artinya 

menggunakan metode atau cara-cara kualitatif dalam melaksanakan penlitian 

maupun proses analisa dan penarikan kesimpulannya. 

Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang 

kehidupan masyarakat, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi organisasi, 

pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Penelitian ini lebih 

menekankan pada  kekuatan  analisis  data  pada  sumber-sumber di lokasi penelitian 

dan juga mengandalkan teori-teori yang ada untuk diinterpretasikan secara luas dan 

mendalam. Untuk itu, penulis menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif, 

sebagai cara analisis dan generalisasi hasil penelitian.
4
  

Dari uraian tersebut, penelitian penulis juga mengacu pada pertimbangan di 

atas, karena sejalan dengan permasalahan yang diteliti dalam proposal tesis ini. 

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong alasan penggunaan metode kualitatif 

berdasarkan beberapa pertimbangan:  

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 
dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung 
hakikat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka 
dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 
bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

5
. 

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan lain penulis 

menggunakan metode kualitatif adalah karena masalah yang diteliti ini masalah 

                                                      
3
Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah Cet.I (Jakarta: Logos, 1997), h. 21. 

4
Anselm Strauss and Juliet Corbin,  Basics Of Qualitative Research  Grounded  Theory  

Procedures and Techniques, diterjemhakan Djunaidi Ghony dengan judul Dasar-Dasar Penelitian 

Kualitatif  Prosedur,  Teknik,  Dan Teori Grounded, (Surabaya : PT Bina Ilmu Ofset, 1997), h. 11. 

5
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. XVII (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 5. 
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alami yang berkenaan dengan kehidupan sosial dalam dunia pendidikan. Selain itu, 

penelitian ini memiliki beberapa pola, sebagai berikut:  

1. Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di 

lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat dipilih sebagai lokasi untuk 

menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lapangan, yang dilakukan juga 

untuk penyusunan laporan ilmiah. 

2. Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan 

dengan fakta, keadaan, variable, dan fenomena yang terjadi saat penelitian 

berlangsung dan penyajiannya apa adanya.
6
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan yang bersifat yang akan mendeskripsikan 

permasalahan berdasarkan temuan di lapangan, dengan menggunakan uraian secara 

jelas, sehingga bersifat kualitatif. 

Lokasi penelitian yang penulis jadikan sebagai objek penelitian ini yaitu 

Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten 

Morowali. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut sebagaimana 

uraian berikut: 

1. Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten 

Morowali merupakan salah satu lembaga pendidikan yang diminati oleh 

masyarakat yang memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakna 

Pendidikan untuk meningkatkan kualitas santrinya 

                                                      
6
Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 89. 
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2. Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten 

Morowali memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis sehingga tidak 

menyulitkan penulis untuk hadir ke lokasi penelitian tersebut untuk 

mendapatkan data yang penulis butuhkan, dalam hal ini memudahkan penulis 

hadir dilokasi penelitian, tentunya dapat menghemat waktu, biaya dan 

tenaga. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini memnggunakan penelitian kualitatif, karena itulah pendekatan 

yang digunakan yakni pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian 

kualitatif merupakan kegiatan untuk menguraikan dan menggambarkan data-data 

yang diperoleh dalam penelitian yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini 

yang tergambar dalam rumusan masalah. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif  ‚data bukanlah berdasarkan atas tabel angka-

angka hasil pengukuran atau penelitian secara langsung yang mana dianalisis secara 

statistik‛,
7
  ‚melainkan data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di 

lapangan, karena penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan proses penyelidikan 

yang mirip dengan detektif.‛
8
 Dengan demikian data kualitatif berupa informasi 

berupa kata-kata yang diucapkan oleh informan yang terkait dengan permasalahan 

yang menjadi fokus penelitian yang ditulis atau direkam oleh peneliti. 

                                                      
7
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2003), h. 64. 

8
Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, h. 13. 
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1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung 

dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Sumber data 

dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan 

informasi pada saat wawancara (interview). Menurut Burhan Bungin, ‚data primer 

adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama 

dilapangan‛.
9
 Sedangkan menurut Husein Umar ‚data primer merupakan data yang 

terdapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara 

atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti‛.
10

 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa data primer 

merupakan data utama penelitian kualitatif yang memberikan informasi kepada 

peneliti. Dengan demikian, sumber data primer terdiri dari: pimpinan pondok 

pesantren, guru/ustaz dan santri Pesantren Nurul Ummah Lambelu Kecamatan Bumi 

Raya Kabupaten Morowali. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-

catatan melalui objek penelitian. Husein Umar mengemukakan ‚data sekunder 

merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak 

pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram‛.
11

 

Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau 

informasi hasil penelitian yang berupa catatan atau print out rancangan dan hasil 

                                                      
9
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 155. 

10
Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis, Cet. IV (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2000), h. 42. 
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kegiatan yang dilaksanakan oleh informan, seperti dokumen-dokumen kegiatan 

pondok pesantren yang relevan dengan penelitian penulis. 

3. Data kepustakaan 

Data kepustakaan yaitu data yang penulis kumpulkan dari sejumlah buku-

buku dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Adapun isi studi kepustakaan dapat berbentuk ‚kajian teoritis yang 

pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan penelitian yang 

hendak dipecahkan melalui penelitian‛.
12

 Dengan demikian data kepustakaan 

merupakan data yang digunakan sebagai kerangka teori yang menjadi pijakan dalam 

penelitian ini dan berguna untuk dijadikan pisau analisis berkenaan dengan hasil 

penelitian di lokasi penelitian. 

Adapun sumber data menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong 

‚sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan 

selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain‛.
13

 Berdasarkan hal 

tersebut, sumber data utama melalui yakni informasi-informasi yang berasal dari 

data primer dan didukung oleh informasi dari data sekunder. Mencari data terkait 

dengan masalah yang akan diteliti tentunya membutuhkan uraian-uraian lisan para 

informan atau argumentasi pihak yang berwewenang dan tanpa mengesampingkan 

sumber data yang lain. 
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Sukardi, Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, Cet.VI (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2008), h. 38. 

13
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, h.112. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Berkenaan dengan teknik pengumpulan data yang akurat dan relevan. Lexy J. 

Moleong mengemukakan ‚penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang relevan 

memungkinkan diperolehnya data yang objektif‛.
14

 Dengan demikian agar diperoleh 

data yang objektif teknik pengumpulan data yang digunakan harus relevan dengan 

jenis penelitian dan menggunakan semua teknik pengumpulan data sesuai dengan 

jenis penelitian yang dipilih peneliti. Andi Prastowo mengemukakan ‚pengumpulan 

data yang utama dalam penelitian kualitaif ada tiga macam yakni: pengamatan, 

wawancara medalam dan dokumentasi‛,
15

, selanjutnya penelitian ini menggunakan  

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah ‚pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian‛,
16

 ‚dengan menggunakan panca indera‛.
17

 

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan terhadap penelitian yang diteliti. Pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga 

observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh 

data yang akurat, valid dan memadai. Menurut Sutrisno Hadi pengamatan adalah 

‚proses kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis yang 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, h. 158. 

15
Andi Prastowo, Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif, Cet.I 

(Jogjakarta: Diva Press, 2010), h. 22. 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, h. 125. 

17
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial lainnya, Edisi. I; Cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 115. 
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dua diantaranya yang terpenting yakni proses pengamatan dan ingatan‛.
18

 Dengan 

demikian pengamatan membuthkan indra yang tajam dan ingatan yang kuat, agar 

permasalhan yang diamati dapat dipahami oleh peneliti. Sedangkan ‚pengamatan 

langsung merupakan alat ampuh untuk menguji kebenaran, jika suatu data yang 

didapat dari wawancara kurang meyakinkan‛.
19

 Hal ini menunjukkan bawa 

pengamatan langsung merupakan teknik pengumpulan data yang melengkapi 

kelemahan dari teknik wawancara. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada 

informan, jawaban-jawaban atau informasi dicatat atau direkam dengan memakai 

alat perekam. Menurut Lexy J. Moleong ‚wawancara yaitu cara mengumpulkan data 

melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data‛.
20

 

Sementara prabowo dalam Andi Prastowo mengemukakan wawancara adalah 

‚metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden, 

caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka‛.
21

 Dengan demikian 

teknik wawancara bertemu langsung dengan informan dan menanyakan berbagai hal 

yang berkenaan dengan fukus permasalahan dalam penelitian. 

Penulis memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan 

metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara bertahap. Burhan 
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Sutrino Hadi, Metodeologi Reasearch (Yogyakarta: Andi,  2004), h. 152. 
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Andi Prastowo, Menguasai Teknik-teknik, h. 32. 
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Bungin memberikan definisi dari teknik wawancara ini yakni ‚wawancara terarah 

yang dilakukan secara bebas dan mendalam (in-depth), tetapi kebebasan ini tetap 

tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan 

telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara‛.
22

 Berdasarkan definisi tersebut 

teknik wawancara bertahap merupakan teknik wawancara dimana pewawancara 

bertatap muka dengan yang diwawancarai dan menanyakan informasi yang 

diperlukan secara bertahap melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah 

dipersiapkan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah 

dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan 

tertulis, serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, dokumen tersebut dapat digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data 

penelitian. Sugiyono dalam Andi Prastowo bependapat dokumentasi adalah ‚catatan 

peristiwa yang sudah berlalu‛,
23

 dengan demikian dokumentasi dapat dipahami 

sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis. Dokumentasi juga adalah teknik 

pengumpulan data secara tidak langsung kepada objek penelitian. Menurut Irawan 

Suhartono, dokumentasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ‚a) Dokumentasi 

primer yaitu jika dokumen ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa 

dan b) Dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang 
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Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 110 

23
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66 

 

 

 

selanjutnya ditulis oleh orang tersebut‛.
24

 Berdasarkan uraian tersebut, dokumentasi 

yang ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa dan orang yang tidak mengalami 

peristiwa secara langsung dapat membantu peneliti dalam meneliti masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini. Kegunaan adalah ‚bahan itu telah ada, telah tersedia 

dan siap pakai. Menggunakan bahan tersebut (dokumen) tidak memerlukan biaya, 

hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya‛.
25

 Dengan demikian, data 

penelitian yang berasal dari dokumen sangat penting, mudah diperoleh dan 

medukung hasil penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga kehadiran 

peneliti dilapangan sangat esensial dan diperlukan secara optimal. ‚Kehadiran 

peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang wajib dilakukan, 

karena peneliti merupakan key’s instrument‛.
26

 Dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya 

mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang 

lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen-

dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil 

penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu, 

kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk 
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Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, h. 65. 
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Andi Prastowo, Menguasai Teknik-teknik, h. 192. 
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memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan 

aktif dengan informan dan atau sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan.  

Hal ini sebagaimana pernyataan dari Andi Prastowo berikut: ‚peneliti sendiri 

yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri 

mengumpulkan informasi melalui pengamatan atau wawancara‛.
27

 Adapun S. 

Nasution mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif ‚data dikumpulkan 

terutama oleh peneliti sendiri secara pribadi dengan memasuki lapangan‛.
28

 

Sehingga peneliti secara pribadi yang melaksanakan penelitian dengan memasuki 

lokasi penelitian, hal ini menggambarkan bahwa penelitian kualitatif menghendaki 

kehadiran peneliti di lokasi penelitian secara mutlak. Dengan demikian, peneliti akan 

berusaha memperoleh data sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan 

menggunakan metode dan teknik penelitian kualitatif.  

Oleh karena itu penulis sendiri merupakan instrumen penelitian ini. Selain itu 

penulis juga menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat tulis 

menulis sebagai pelengkap yang digunakan dalam instrumen penelitian ini. 

F. Teknik Pengolahan data dan Analisis Data 

Data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data seperti pengamatan, 

wawancara dan dokumetasi. Semua data informasi penelitian yang berhasil 

dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dianalisis. Tujuan dari analisis data adalah 

untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan utuh agar memudahkan peneliti 

dalam menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian. Menurut Patton dalam Lexy J. 
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Andi Prastowo, Menguasai Taknik-teknik, h. 14. 
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Moleong mengemukakan bahwa: ‚analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar‛.
29

 

Dengan demikian, analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan 

penyusunan hasil penelitian, karena dari hasil analisis tersebut data dapat 

diklasifikasikan menurut jenis permasalahan tertentu, hal memudahkan peneliti 

untuk melihat berbagai kemungkinan kurang lengkapnya data, sehingga dapat 

dilengkapi kembali melalui teknik pengumpulan data di lokasi penelitian. Hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh Hamid Patilama bahwa: 

Pada analisa data kualitatif, kita membangun kata-kata dari hasil wawancara 
atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan 
dirangkum. Pertanyaan bias dibuat oleh peneliti untuk melihat hubungan 
antara berbagai tema yang diindikasi.

30
 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa proses analisis data 

dimulai dengan menelaah keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber, 

yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lain sebagainya. Data yang 

akan diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan memakai 

data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan 

beberapa teknik yang diungkapkan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael 

Hubarman, yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi merupakan kegiatan untuk menganalisis data mentah yang diperoleh 

di lapangan dengan cara melakukan pengurangan atau pemotongan terhadap data-

data tersebut. Dengan demikian kegiatan reduksi data merupakan kegiatan untuk 
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Lexy J. Moleong, op.cit, h. 103. 
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menyeleksi data-data agar sesuai atau relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Hubarman mengemukakan: 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data ‚kasar‛ yang muncul 
dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data 
berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif.

31
 

Berdasarkan uraian di atas, reduksi data diterapkan pada hasil wawancara 

dengan memotong atau mengurangi kata-kata yang dianggap tidak signifikan bagi 

permasalahan dalam penelitian ini, seperti gurauan informan dan sejenisnya, karena 

dalam penulisan karya ilmiah bahasa yang dipergunakan adalah bahasa baku. 

Dengan demikian berbagai kata-kata yang kurang signifikan tersebut harus dibuang 

agar uraian informasi menjadi lebih mudah dipahami. 

2. Penyajian data 

Langkah penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam 

model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data 

tersebut, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael 

Hubarman: 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami 
membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan yang tepat…dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa 
yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa 
ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari 
pengujian data

32
. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa penyajian data merupakan 

tahap kedua setelah mereduksi data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, jadi data 
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Metthew B. Milles dan A. Michael Hubarman, Qualitative Data Analisis, diterjemahkan 

oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru, Cet.I (Jakarta: 
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yang telah direduksi oleh peneliti tersebut disusun kembali dan disajikan dalam 

bentuk tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema atau klasifikasi permasalahan, hal ini 

mudahkan dalam penarikan kesimpulan terhadap makna data tersebut. 

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan 

Verifikasi data merupakan proses untuk memeriksa kembali data yang telah 

disajikan sehingga penyajian dan pembahasannya benar-benar akurat. Matthew B. 

Milles dan A. Michael Hubarman mengemukakan: 

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 
verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis penganalisis 
kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, 
yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi

33
. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sebelum melakukan 

penarikan kesimpulan mengenai arti atau makna dari data yang telah disajikan, 

Penulis harus melakukan pemeriksaan kembali terhadap data tersebut, agar dapat 

menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid. Kemudian 

berbagai kesimpulan tersebut di tulis dalam laporan hasil penelitian atau 

digabungkan dengan proposal penelitian, sehingga diperoleh gambaran hasil 

penelitian secara utuh dan memenuhi criteria penulisan karaya ilmiah.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam sebuah penelitian tentunya ada sumber data yang dijadikan sebagai 

dasar penelitian. Dalam menguji keabsahan data dari hasil penelitian karya ilmiah ini 

perlu adanya data-data yang menjadi acuan penulisan karya ilmiah. Oleh sebab itu, 

dalam karya ilmiah ini telah disertai lampiran atau identitas sumber data, sehingga 
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Metthew B. Milles dan A. Michael Hubarman, Qualitative Data, h. 19. 
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hasil penelitian yang telah peneliti tuangkan dalam  karya ilmiah ini bisa di uji 

kembali dengan cara melakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan data 

tersebut akan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan 

di lapangan. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas dan belum sesuai dengan 

kenyataan, maka penulis akan memperjelas dan mencari  letak kesamaan data yang 

didapatkan dengan kondisi di lapangan tersebut.  

Teknik pengecekan keabsahan data yang akan Penulis gunakan yaitu 

menggunakan trianguasi data. Triangulasi adalah ‚pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu‛.
34

 Jadi triangulasi data merupakan upaya untuk 

memperoleh data yang kredibel dengan cara memanfaatkan atau membandingkan 

data dengan sesuatu yang di luar data tersebut. Misalnya membandingkan hasil 

observasi dengan hasil wawancara, hal ini memungkinkan penulis menemukan 

keabsahan data apabila data hasil observasi peneliti terhadap suatu permasalahan 

dan wawancara yang dikemukakan oleh informan sama. Dengan demikian peneliti 

memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Adapun triangulasi yang akan Penulis gunakan adalah triangulasi sumber, 

yaitu ‚membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif‛.
35

 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara  
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, h. 178. 
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2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi;  

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu dan   

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
36

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk melakukan atau 

memeriksa kebasahan data yang telah diperoleh dilapangan, maka peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi sumber dilaksanakan dengan 

cara peneliti kembali ke lokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut 

dengan cara sesuai uraian di atas. 
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BAB IV 

PEMBENTUKAN KARAKTER SANTRI DI PONDOK PESANTREN NURUL 

UMMAH LAMBELU KECAMATAN BUMI KAB. MOROWALI 

Pada bab ini dibahas hasil dari paparan dan temuan data hasil penelitian yang 

peneliti teliti di tempat penelitian yaitu di Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu. 

Kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dikaitkan dengan teori-teori terkait. 

Adapun pembahasan dalam bab ini meliputi: Strategi pembentukan karakter dan respon 

santri terhadap strategi tersebut. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang telah peneliti lakukan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun lebih jelasnya peneliti 

menguraikannya sebagai berikut: 

A. Strategi Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Nurul Ummah 

Lambelu Kab. Morowali 

Dari hasil temuan pada proses penelitian ditemukan bahwa dalam strategi 

membentuk karakter santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu menggunakan 

beberapa metode yaitu metode ceramah, metode keteladanan, metodeh pembiasaan 

dan metode nasihat serta hukuman dan media online. Adapun peneliti 

menjelaskannya lebih rinci sebagai berikut: 

1. Metode ceramah 

Metode ceramah adalah metode yang telah digunakan sejak zaman rasulullah 

SAW. dan diterapkan hingga kini oleh semua lembaga pendidikan. Sebagai salah 

satu lembaga pendidikan Islam pondok pesantren juga menerapkan metode ceramah 

sebagai usaha awal pengasuh dalam memberikan ilmu tentang suatu hal. 
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Sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Zainuddin Ali selaku Ketua Yayasan Nurul 

Ummah bahwa: 

‚Metode yang digunakan dalam membentuk karakter santri yaitu metode 
ceramah, pencerahan, kita berikan pengetahuan bahwa disiplin waktu itu 
baik, menjaga kebersihan itu baik, jujur, suka membantu itu baik, itu metode 
ceramah, pembelajaran kitab adab supaya mereka mendapatkan ilmunya dan 
juga mereka harus tahu kenapa misalnya kenapa kita harus bersabar atau 
hampir semua karakter ini selalu dikaitkan dengan transendental. Jadi, segala 
sesuatunya pasti berakhir sebagai perintah dari Allah swt. Membentuk 
karakter sabar pada anak adalah perilaku yang sangat disukai oleh Allah swt. 
Itu semua harus ada garisnya ke atas, sanad ilahiyahnya itu harus ketemu.‛

1
 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Nikmatul Faoziah selaku tenaga pengajar 

di Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu bahwa: 

‚Dengan menggunakan metode ceramah. Para santri harus diberikan 
pemahaman dulu tentang sesuatu. Misalnya pemahaman tentang bagaimana 
itu akidah, akhlak, apa itu sholat, bagaimana caranya dan masih banyak lagi. 
Nah dengan menggunakan metode ceramah ini para santri dikenalkan tentang 
ilmu secara teoritik sebelum mereka mencoba mempraktekkannya. Jadi, 
pemberian pengenalan dulu kepada santri agar santri itu tahu pengertian, 
tujuan, fungsi dan manfaatnya baru kemudian menerapkannya.‛

2
 

Hal ini juga dibenarkan oleh para santri sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Siti Nur Angraini selaku santri dari bahwa: 

‚Hampir setiap guru atau pengasuh selalu memberikan kami ilmu tentang ilmu 
agama, seperti perbuatan ini tidak boleh, perbuatan ini dilarang oleh agama 
seperti itu. Para pengasuh selalu memberikan kami ilmu dari yang kami 
awalnya tidak tahu menjadi tahu. Terus dari yang awalnya kami suka 
melakukannya tapi ternyata tidak boleh dalam Islam sekarang jadi kami 
hindari tidak dilakukan lagi.‛

3
 

Penjelasan-penjelasan ini lebih jelas dapat dilihat dalam Youtube Channel 

dan Facebook Channel milik Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu di 

                                                      
1
M. Zainuddin Ali (55 tahun), Ketua Yayasan Nurul Ummah, Wawancara, Morowali, 3 

Oktober 2022. 

2
Nikmatul Faoziah (29 tahun), Pembina Pondok Pesantren  Nurul Ummah Lambelu, 

Wawancara, Morowali, 3 Oktober 2022. 

3
Siti Nur Angraini (17 tahun), Santri Pondok Pesantren  Nurul Ummah Lambelu, wawancara, 
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antaranya: yang mengunggah kegiatan pencerahan misalnya: hadits tentang larangan 

berburuk sangak kepada orang lain , hadits tentang larangan membuka aib saudara 

dan lain-lain.  

Dari hasil temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwasanya penerapan 

metode ceramah digunakan sebagai wadah untuk memberikan pengenalan pada para 

santri tentang suatu hal dengan tujuan agar santri menjadi paham dan mampu 

mengamalkan apa yang telah diketahuinya tersebut. 

Penjelasan di atas, searah dengan penjelasan yang dikemukakan oleh 

Ramayulis terkait dengan dengan metode caramah, bahwa suatu cara pengajian atau 

penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta 

didik.
4
 Penerapan metode ceramah digunakan sebagai proses pentransferan ilmu 

pengetahuan kepada para santri guna memberikan pemahaman dan wawasan secara 

teoritik kepada para santri. 

Pemberian wawasan dan keilmuan bagi santri memberikan santri pemahaman 

akan apa yang hendak ingin diketahuinya. Sehingga sebelum santri hendak 

melakukannya santri menjadi tahu bahwa perbuatan atau perilaku yang hendak 

dilakukan tersebut ‘apakah baik atau buruk’, ‘apakah boleh dikerjakan atau tidak 

boleh dikerjakan’. 

2. Metode keteladanan 

Metode keteladanan adalah suatu cara dimana seorang guru mampu 

memberikan contoh yang baik kepada muridnya, baik itu dalam bentuk perilaku, 

tatanan dalam berbicara, perbuatan dan lain-lain. 
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Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), cet. Ke-10, h. 281. 



76 

 

 

 

Dalam penerapan metode keteladanan menurut para santri para pengasuh 

pondok telah menjalankan peranan tersebut. Dimana para pengasuh selalu 

memberikan contoh yang baik kepada para santri. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Lilis Mujiwati bahwa: 

‚Iya jelas misalnya contoh kecilnya saja. Ketika masuk kelas mengucapkan 
salam itukan penanaman, kemudian mengajak anak-anak diawal pembelajaran 
membaca al-Fatihah, ummul kitab itukan penanaman. Diharapkan bisa nanti 
bisa tertanam dalam diri santri. Selain itu, ketika bertemu berjabat tangan, 
ketepatan waktu. Contoh-contoh sederhana itu.‛

5
 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Fajrin yang mengungkapkan bahwa: 

‚Sering, dengan membiasakan anak atau mengajak santri di setiap memulai 

pertemuan selalu dibuka dengan salam dan basmallah dan mengakhrinya dengan 

hamdallah. Kemudian disiplin dan tepat waktu misalnya dalam sholat, menghadiri 

kegiatan pembelajaran itu.‛
6
 

Dari hasil pengamatan peneliti selama melaksanakan penelitian, para 

pengasung yang berada di dalam lingkungan pondok selalu menggunakan pakaian 

yang sopan baik dari para ustazahnya yang selalu menggunakan pakaian yang tidak 

tembus pandang dan selalu mengenakan jibab yang menutupi bagian dada hingga 

ustaz yang selalu mengenakan pakaian yang rapi dan selalu mengenakan peci di 

dalam lingkungan pondok. 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh saudara Siti Nurul Fahmi dari kelas XII 

Bahasa Sebagaimana yang diungkapkan bahwa: 

‚Iya, karena pengasuh pondok itu seperti ibu kita sendiri dan pasti memberikan 
contoh yang baik. Misalnya kalo berbicara harus menggunakan bahasa yang 
sopan apalagi kalo sama orang yang lebih tua, harus disalim dulu. Terus 
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Lilis Mujiwati (27 tahun), Pembina Pondok Pesantren  Nurul Ummah Lambelu, wawancara, 

Morowali, 4 Oktober 2022. 
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pengasuh juga sering mengajak kita untuk menunaikan sholat berjamaah 
bersama.‛

7
 

Selain itu, karena area pondok adalah area wajib untuk menggunakan bahasa 

Arab, Inggris maupun Indonesia. Peneliti juga melihat dan mendengar bahwa bahasa 

yang digunakan oleh para pengasuh dengan para santri adalah dengan menggunakan 

bahasa Arab. Terbukti pada saat Ayu Suci Marlianingsih memanggil salah satu 

santri, beliau menggunakan bahasa Arab dan menyuruh santri tersebut untuk 

memanggil beberapa temannya yang lain untuk peneliti wawancarai. 

Dari kegiatan sehari-hari pun para pengasuh selalu menunjukkan dan 

memberikan keteladanan yang baik bagi para santri. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

bukti konkret bahwa para pengasuh senantiasa menunjukkan contoh yang baik pada 

santri 

Berangkat dari uraian di atas, hasil temuan peneliti para pengasuh di Pondok 

Pesantren Nurul Ummah Lambelu telah menjadi contoh teladan yang baik untuk 

para santri. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan para pengasuh pondok 

senantiasa mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai syari’at ajaran agama Islam. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah 

Lambelu telah menunjukkan contoh yang baik kepada para santri. Dan telah 

menjalankan perannya sebagai seorang warasalu al anbiya yaitu memberikan ilmu 

dan teladan yang baik pada santri. Di pondok pengasuh berperan sebagai orang tua 

santri maka memang sudah seharusnya figur yang diteladani oleh santri adalah figur 

pengasuhnya. 
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Sebagaimana fungsi pengasuh atau pendidik dalam konteks Ilmu Pendidikan 

Islam bahwa fungsi pendidik adalah sebagai warasalu al anbiya yang pada 

hakikatnya mengemban misi rahmatan li al-‘alamin, yakni suatu misi yang berisi 

mengajak manusia untuk tunduk dan taat pada perintah Allah swt. Dari misi tersebut 

kemudian dikembangkan kepada pembentukan kepribadian seorang pendidik yang 

memiliki sifat yang terpuji (mahmudah).
8
 

Pada hakikatnya manusia memerlukan figur seseorang yang dapat mendidik 

dan membimbingnya menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik. Dalam Islam 

sosok yang menjadi figur teladan adalah Nabi Muhammad saw. Sedangkan dalam 

ranah kepondokan pimpinan dan pengasuh pondok adalah figur teladan bagi santri. 

Pemberian keteladana dapat membentuk karakter pada santri. Sebagaimana 

pendapat Abdullah dkk dalam bukunya bahwa, keteladanan dalam pendidikan 

merupakan metode yang sangat berpengaruh dalam mempersiapkan dan membentuk 

karakter moral, spiritual, dan etos sosial pada anak. Hal ini dikarenakan pendidik 

adalah figur terbaik dalam pandangan anak, baik disadari atau tidaknya akan ditiru 

oleh anak didiknya.
9
 

Dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa para pengasuh pondok dalam 

berperan membentuk karakter santri menggunakan metode keteladanan atau 

pemberian contoh ditunjukkan dengan perilaku dan kebiasaan sehari-hari. 

Sebagaimana dijelaskan dalam paparan data bahwa perilaku teladan yang banyak 

ditunjukkan adalah dengan membiasakan membawa salam, berbicara yang sopan, 

                                                      
8
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. X; Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 297.   

9
Abdullah, Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 
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menggunakan pakaian yang sopan. Perilaku atau perbuatan tersebut juga diterapkan 

oleh santri sebagaimana hasil pengamatan peneliti. 

3. Metode pembiasaan 

Metode pembiasaan adalah proses membiasakan diri pada suatu hal yang 

telah dikehendaki. Metode pembiasaan di dalam lingkungan pondok merupakan 

suatu hal yang lumrah karena di pondok memang para santri dianjurkan untuk 

terbiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam pelaksanaan metode 

pembiasaan di Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu prosesnya sama tidak ada 

treatment khusus. Kebiasaan dijalankan sejalan dengan kegiatan para santri setiap 

harinyadari bangun tidur hingga tidur kembali. Berikut adalah jadwal kegiatan 

keseharian santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu sebagai berikut: 

Tabel ; Kegiatan keseharian santri Pondok Pesantren 

Waktu Aktivitas 

04.00 – 05.00 Bangun pagi, sholat shubuh 

05.00 – 06.00 Mandi, sarapan, sholat dhuha 

07.30 – 12-30 Masuk kelas, belajar 

12.30 – 13.00 Sholat dzuhur berjamaah 

13.00 – 13.30 Istirahat/makan siang 

13.30 – 15.00 Masuk kelas/belajar 

15.00 – 16.00 Sholat ashar berjamaah, baca al-Qur’an 

16.00 – 17.30 
Kursus pilihan/olah raga, pelajaran 

pengayaan, less. 

17.30 – 19.30 

Mandi,  Sholat Maghrib berjamaah, 

baca al-Qur’an. Mendengarkan 

ceramah 

19.30 – 20.00 
Sholat isya’ berjamaah, membaca 

sholawat 

20.00 – 22.00 Makan malam, belajar mandiri 

22.00 – 04.00 Tidur/istirahat 

Kegiatan keseharian santri tersebut memerlukan pengontrolan dan diawasi. 

Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu memiliki organisasi khusus yang 
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mengatur dan mengontrol para santri tersebut. organisasi tersebut dikenal dengan 

OSNU (Organisasi Santriwati Nurul Ummah). Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Ayu Suci Marlianingsih dalam sesi wawancara dengan peneliti bahwa: 

‚Pertama sih mereka dari ini dulu dari organisasi itu kan mereka punya 
program kerja kan. Nah itu proses pembiasaan dulu sebenarnya sama kayak 
sholat misalnya itu kan mereka tidak bisa apalagi mereka yang baru masukkan 
untuk bisa membuat mereka terbiasa sholat dhuha dan sebagainya kan itu 
butuh. Jadi, pertama kita mewajibkan dulu kemudian kita pantau memberikan 
sanksi bagi yang tidak menjalankan lama-kelamaan dia akan terbentuk menjadi 
suatu karakter. Kebiasaan-kebiasaan sudah dianggap besar nanti baru 
dilonggarkan.kan itu sudah akan terbentuk tapi kita harus pakai disiplin dulu 
ada aturannya disiplinnya ada kontrolnya. Dan yang mengatur itu adalah anak-
anak OSNU‛

10
 

Dari yang diungkapkan oleh Ayu Suci Marlianingsih tersebut menyatakan 

bahwa proses pelatihan pembiasaan pada para santri itu dikontrol oleh para anggota 

pengurus OSNU. Lebih khususnya untuk para santri yang baru masuk pondok 

mereka diberikan perhatian khusus yaitu dengan selalu dibimbing dan diawasi proses 

pembiasaannya. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Riswanto selaku ketua OSNU periode 

2021-2022 yang mengungkapkan bahwa: 

‚Contoh-contoh pembiasaannya itu seperti harus selalu menggunakan pakaian 
yang syar’i dan selalu menggunakan boska (alas hijab), kemudian melatih 
kedisiplinan, kalo ketemu guru harus disapa, kemudian harus taat dan selalu 
menjalani ketentuan sesuai dengan komando kedisiplinan pondok dari bagian 
keamanan.‛

11
 

Dari hasil pengamatan peneliti, bahwa memang benar adanya bahwa proses 

pembiasaan tersebut terlihat dari para santri yang senantiasa menggunakan baju 
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yang syar’i, menggunakan boska, jika mengenakan baju yang melebihi dan menutupi 

pinggul, ada pabila telah waktunya istirahat baru keluar dari kelas. 

Selain dari, peran para OSNU, para pengasuh pondok juga ikut memberikan 

kontribusi yang sama dalam membantu menerapkan metode pembiasaan pada para 

santri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hindun Umiyati, bahwa: 

‚Membiasakan hal-hal yang positif, membaca al-Qur’an karena sering dibaca 
jadi terbiasa. Berdiskusi dalam menyelesaikan masalah, termasuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam organisasi santri, kan 
banyak sekali kan kegiatan itu padat sekali. Nah,, di sini diperlukan 
pembiasaan. Dibiasakan dari yang tadinya tidak bangun pagi, dia bangun pagi 
sampai nanti jam 10 itukan padat sekali. Nah di sana dibiasakan, yah mungkin 
untu awal-awal yah yang santriwati baru yah mungkin ini yah dilatih. Dari 
bangun pagi itukan sudah ada jadwalnya sendiri sehingga perlu pembiasaan 
supaya tidak terkejut.‛

12
 

Proses pembiasaan tersebut dilakukan agar santri menjadi terbiasa dengan 

kegiatan-kegiatan pondok yang padat. Sebagaimana yang terdapat pada jawal 

keseharian santri, kegiatan santri telah diatur dengan sangat sistematis dan teratur. 

Yang pada hakikatnya memang segala sesuatu perlu untuk dibiasakan dulu agar 

tertanan dalam diri santri kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dari yang pada awalnya 

dilakukan karena terpaksa dan setengah hati kemudian hingga menjadi sebuah hal 

lumrah yang sudah biasa dilakukan sehingga apabila ditinggal seperti ada yang 

mengganjal dihati jika tidak mengerjakannya. 

Dari penjelasan di atas jelas bahwa, penerapan metode pembiasaan di Pondok 

Pesantren Nurul Ummah Lambelu banyak dibantu oleh para pengurus Organisi santri 

yang memang memilih tugas untuk membimbing dan mengawasi para santri dalam 

melaksanakan kegiatan keseharian di pondok. 
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Bentuk-bentuk pembiasaan yang diterapkan adalah membiasakan diri bangun 

pagi, sholat tahajud, sholat fardhu, dhuha dan lain-lain diharapkan para santri 

tersebut menjadi terbiasa dengan kegiatan pondok yang begitu banyak tersebut. 

Selain itu, mengajarkan para santri membiasakan diri melakukan kegiatan yang baik 

lama kelamaan akan tertanam sendiri dalam diri santri, yang pada awalnya dilakukan 

dengan terpaksa kemudian menjadi sudah terbiasa. 

Salah satu usaha yang berpartisipasi aktif dalam membentuk karakter santri 

di pondok pesantren adalah pembiasaan. Metode pembiasaan adalah memberikan 

kepada para murid untuk selalu melakukan perbuatan baik (akhlakul karimah). 

Menurut Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, pembiasaan adalah suatu 

tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan tanpa perlu 

dipikirkan.
13

 

Pesantren Nurul Ummah Lambelu dalam membentuk karakter santri memalui 

pembiasaan merupakan usaha lanjutan dari metode-metode sebelumnya. Dimana 

setelah mendapatkan pemahaman melalui pengasuh serta melihat langsung 

bagaimana penerapan yang dicontohkan pengasuh. Maka tiba saatnya untuk santri 

mencoba melakukannya. Dengan membiasakan santri melakukan suatu hal positif 

maka akan membentuk karakter tanggung jawab yang ditunjukkan dengan tetap 

konsistennya santri untuk tetap melakukan apa yang diperintahkan kemudian 

disiplin yang ditunjukkan dengan rajin santri melaksanakan misalnya sholat tepat 

pada waktunya. Maka akan tumbuh karakter dan akhlak yang baiak pada diri santri 

melalui pembiasaan- pembiasaan yang dilatihkan tersebut. 

                                                      
13

Abdullah, Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam. h. 298 
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Suatu kebiasaan apabila dilakukan secara berulang-ulang akan tertanam 

dalam dirinya menjadi sebuah hal yang biasa. Hal yang sama juga berlaku di pondok 

pesantren para santri diberikan pembiasaan untuk melaksanakan sesuatu dan 

kemudian diawasi agar para santri tidak mencoba untuk meninggalkannya. 

Penerapan metode pembiasaan di pondok pesantren lebih mudah dilakukan karena 

santri hidup dan menetap di lingkungan yang sama dengan pengasuh. Sehingga 

pengasuh mudah mengontrol bagaimana penerapan suatu kebiasaan pada santri. 

4. Metode nasihat dan hukuman 

Metode nasihat dan hukuman dalam kehidupan pondok merupakan suatu hal 

yang biasa. Penerapan sikap disiplin menjadikan kegiatan nasihat dan hukuman 

selalu berdampingan. Segala tingkah laku di pondok memang memerlukan nasihat 

dan hukuman agar para santri menjadi takut untuk tidak melaksanakan tugasnya. 

Dalam hal ini di Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu juga menerapkan metode 

nasihat dan hukuman tersebut.tingkatan hukuman juga digolongkan dari yang ringan 

hingga hukuman berat. Namun di Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu sendiri 

tidak menerapkan hukuman fisik. Hukuman terberat yang diberikan adalah 

dikeluarkan dari pondok pesantren. Dan yang bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan hukuman adalah anggota OSNU bagian keamanad dan 

kedisiplinan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hindun Umiyati, bahwa:  

‚Kalau itu memang setiap bagian sudah ada terutama bagian keamanan 
misalnya kita kan disini mengatur anak-anak itu hanya boleh keluar dari 
pondok berapa kali dalam seminggu misalnya hanya izin ke pasar jika ada 
keperluan entah dia puasa kalau kalau melanggar itu ada sanksi nya dan itu 
sangsinya memiliki tingkatan kalau misalnya dia melanggar sekali itu kan 
masih masih teguran Kemudian yang kedua kalinya itu sudah tahu sendiri 
mereka. Nanti sebelum apa namanya sebelum beraktivitas di pondok sudah 
dibacakan program-program kerja di pondok disana mereka akan tahu Oh 
disini sangsinya yang ini. Pokoknya sudah ada semua peraturan berorganisasi 
si itu sudah jelas sangat jelas jadi kalau misalnya wali yang komplain itu 
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takkan bisa karena anak-anak juga sudah tahu peraturannya tapi kalau dia 
masih melanggar ya sanksi terberat nya yah memang keluar mereka 
dikeluarkan dari pondok.”14

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Riswandi ketua OSNU periode 2021-

2022, yang mengungkapkan bahwa bentuk hukuman yang diberikan itu beragam 

sesuai dengan bentuk kesalahannya. Sebagaimana yang Riswandi ungkapkan bahwa: 

‚Kalo apa yang dilanggarnya masih ringan itu hanya dikasih nasihat seperti 
biasa, terus kadang kalo yang telat datang sholat itu disuruh jalan jongkok, 
terus menghafal baik itu surah, muthala’ah, mahfudzot dan lain-lain.terus kalo 
sanksi fisiknya palingan berdiri di tengah lapangan, membersihkan suatu 
tempat. Dan kalo hukuman terberatnya itu dipanggil orang tuanya.‛

15
 

Sebagaimana hasil pengamatan peneliti, ditemukan bahwa ada beberapa 

santri yang telas mengikuti sholat berjamaah dan kemudian dihukum untuk jalan 

jongkok. Penerapan metode dan nasihat ditujuankan untuk hal-hal yang baik yaitu 

memberikan efek jera pada santri agar tidak mengulanginya lagi. Selain itu, 

pemberian nasihat dan hukuman juga dimaksudkan agar para santri mampu 

menyadari apa kesalahannya dan sadar untuk tidak lagi melakukannya. 

Bercermin dari penjelasan di atas, bahwa pelaksanaan metode nasihat dan 

hukuman dilakukan apabila para santri mencoba melanggar peraturan pondok. Selain 

itu, dengan diberikan nasihat dan hukuman akan memberikan efek jera bagi para 

santri. Sebagaimana pendapat Kartini Kartono, hukuman adalah "perbuatan yang 

secara intensional diberikan, sehingga menyebabkan penderitan lahir batin, 

diarahkan untuk menggugah hati nurani dan penyadaran si penderita akan 

kesalahannya".
16

 

                                                      
14

Hindun Umiyati (38 tahun), Pembina Pondok Pesantren  Nurul Ummah Lambelu, 

wawancara, Morowali, 4 Oktober 2022. 

15
Riswanto (17 tahun), Santi Pondok Pesantren  Nurul Ummah Lambelu, wawancara, 

Morowali, 3 Oktober 2022. 

16
Kartini Kartono, Pengantar Ilmu Pendidikan Teoritis, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 

261. 
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Adanya pemberian hukuman dalam pendidikan, akibat dari pelanggaran yang 

telah diperbuat dengan tujuan agar anak didik menyadari kesalahanya sehingga tidak 

terjadi pelanggaran lagi. Menurut Ngalim Purwanto, tujuan pedagogis dari hukuman 

adalah untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak didik, serta untuk mendidik 

anak kearah kebaikan.
17

 

Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penerapan metode nasihat 

dan hukuman di Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu ditujuankan untuk 

mendidik para santri menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. 

Pemberian nasihat dan hukuman juga menyadarkan para santri akan kesalahannya 

sehingga mereka dapat mengintrospeksi diri dan menjadi lebih baik lagi dan 

berusaha untuk tidak mengulanginya lagi.  

B. Respon Santri terhadap Pembentukkan Karakter Santri di Pondok Pesantren 

Nurul Ummah Lambelu Kab. Morowali 

Dari hasil temuan pada proses penelitian ditemukan bahwa respon santri 

terhadap pembentukan santri di pondok pesantren dapat terwujud dari santri cinta 

damai, toleransi, kerjasama, kemandirian, rendah hati, kepedulian, tanggung jawab, 

kesabaran. Untuk lebih jelasnya maka peneliti menguraikan peran pondok pesantren 

dalam membentuk karakter antara lain sebagai berikut: 

1. Cinta damai 

Kehidupan pondok pesantren yang ditempati oleh berbagai macam santri 

yang datang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Mereka diajarkan untuk hidup 

rukun dan saling menyayangi. Para santri diajarkan untuk mampu menahan diri dari 
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M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 188. 
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sifat tercela seperti iri, dengki, marah dan emosi. Banyak pembelajaran yang dapat 

para santri dapatkan dari teman sesama santri. 

Sebagaimana hasil pengamatan peneliti bahwa para santri di Pondok 

Pesantren Nurul Ummah senantiasa memiliki hubungan dan silaturahmi yang baik 

dengan sesama penghuni pondok. Para santri bergaul dengan teman-temannya. 

Mereka hidup rukun satu sama lain layaknya bersaudara. 

Selain itu hal ini juga diperkuat dengan pernyataan M. Zainuddin Ali selaku 

ketua yayasan pondok, bahwa: 

‚Iya, para santri memang selalu hidup rukun dengan teman-temannya. 
Memang kadang ada pertikaian, tapi itu hanya perselisihan kecil saja, mereka 
kembali berbaikan lagi besoknya. Tidak sampai 3 hari sudah baikan lagi‛.

18
 

Dari pernyataan ketua yayasan tersebut memperkuat bahwa hidup di pondok 

memang ada kalanya ada pertikaian, tetapi tidak sampai pada kekerasan dan 

merugikan diri sendiri. 

Dikutip dari Sahlan dan Angga, menambahakan cinta damai merupakan suatu 

sikap, perkataan serta tindakan yang dapat membuat orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya.
19

 

Damai dimaknai dengan tidak adanya konflik dan tindak kekerasan. 

Seseorang mampu mengontrol emosinya yang merugikan dirinya sendiri dan orang 

lain serta tidak terjadinya konflik dan kekerasan. Seseorang mampu menjadikan 

keberadaannya baik dihadapan orang lain dan membuat mereka merasa nyaman. 

                                                      
18

M. Zainuddin Ali (55 tahun), Ketua Yayasan Pondok Pesantren  Nurul Ummah Lambelu, 

wawancara, Morowali, 3 Oktober 2022. 

19
Sahlan Asmaun dan Angga Teguh Prasetyo, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan 

Karakter, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 39. 



87 

 

 

 

Penanaman nilai cinta damai juga diterapkan oleh Pondok Pesantren Nurul 

Ummah Lambelu dimana dalam tradisi Pondok Nurul Ummah para santri dibina dan 

diarahkan agar dapat hidup aman dan damai dengan teman sebangsa, teman 

seagama, bahkan lebih dari itu, teman satu guru (tunggal guru). Apabila dalam 

keadaan seperti itu para santri tidak dapat hidup damai dan aman, maka nyatalah 

terdapat kesalahan besar dan keterlaluan dalam pembinaan.
20

 

Karakter cinta damai merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan 

santri. Selain untuk mencipkatan kehidupan yang rukun antara para santri, Allah 

SWT juga memerintahkan manusia untuk memiliki hubungan yang baik antar 

sesama. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut: 

                            

                               

Terjemahnya: 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 
bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan.

21
 

Perintah untuk berbuat baik kepada sesama merupakan perintah langsung 

dari Allah swt. dan wajib ditaati oleh manusia. Begitu pula di dalam pondok. Para 

santri diajarkan untuk mencipkatan hubungan yang baik dan saling hidup rukun 

sebagai saudara. 

 

                                                      
20

Puthut Waskito, dkk, ‚Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tradisi Pesantren di Pondok 

Modern Darussalam Gontor‛, El-Tarbawi, Vol. IX, Nomor 2, 2016, hlm. 144. 
21

QS. Al-Qasas/28: 77. 
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2. Toleransi 

Bentuk nilai karakter toleransi yang peneliti temukan di Pondok Pesantren 

Nurul Ummah Lambelu adalah toleransi untuk saling menghargai perbedaan dan 

pendapat antar sesama santri. 

Sebagaimana pernyataan M. Gazali selaku pembina pondok, bahwa: 

‚Para santri yang datang untuk pondok datang dari berbagai daerah. Dan 
mereka itu datang dengan membawa karakter yang berbeda-beda. Dan itu 
tugas kami untuk mengajarkan mereka untuk terbiasa dan mandiri hidup di 
pondok. Mereka belajar untuk hidup rukun dan bergaul dengan baik dengan 
teman-temannya, begitu.‛

22
 

Hal ini menunjukkan bahwa peran Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu 

sebagai transmisi ilmu pengetahuan Islam dapat ditemukan dari terdapatnya 

penyelenggaraan pengajaran pendidikan Islam khas pondok serta penerapan nilai-

nilai Islam dalam setiap kegiatannya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari para 

santri diajarkan untuk hidup rukun antar sesama, senantiasa bersabar yang 

ditunjukkan dengan sabar dalam menunggu antrian makan, mandi atau mengambil 

wudhu, kemudian tumbuhnya sikap kepedulian yang ditunjukkan dengan saling 

tolong menolong, menemani teman yang ingin ke toilet atau berbelanja ke kantin 

pondok. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan santri yang bernama Nur Aisyah 

bahwa:  

‚Di pondok kami diajarkan belajar disiplin dan hidup rukun dengan teman-
teman. Apalagi kami sebagai kakak kelas harus memberikan contoh yang baik 
kepada adik-adik kami yang lain. Jadi kami harus jadi teladan bagi santri 
lain‛

23
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M. Gazali (30 tahun), Pembina Pondok Pesantren  Nurul Ummah Lambelu, wawancara, 

Morowali, 3 Oktober 2022. 

23
Nur Aisyah (15 tahun), Santri Pondok Pesantren  Nurul Ummah Lambelu, wawancara, 

Morowali, 7 Oktober 2022. 
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Dari hasil pengamatan peneliti, para santri memiliki hubungan yang baik 

antar sesama. Terlihat dari bagaimana selepas istirahat mereka duduk di berugak dan 

saling bercanda dan bergurau menceritakan hal lucu yang membuat mereka tertawa 

bersama. 

Dari berbagai pernyataan dan pengamatan tersebut menunjukkan bahwa para 

santri hidup rukun dan tidak ada saling membedakan tentang perbedaan asal daerah 

dan bahasa. Mereka bersatu dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung 

mereka untuk saling berkomunikasi dan saling bertukar pendapat. 

Dari uraian di atas, memberikan tentunya memberi gambaran bahwa sikap 

toleransi ditunjukan dari bagaimana para santri Pondok Pesantren Nurul Ummah 

Lambelu mampu menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan antar sesama 

santri. Para santri di pondok tidak membedakan dirinya dengan teman-temannya, 

mereka berteman dan bersaudara. 

Menurut Umar Hasyim, toleransi adalah memberikan kebebasan dalam 

menjalankan keyakinan dan mengatur kehidupannya selama tidak merugikan orang 

lain.
24

 

Keberagaman di pesantren sangat memungkinkan para santri untuk belajar 

menghargai dan saling menghormati. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa 

para santri berasal dari berbagai tingkatan sosial yang berbeda, suku dan bahasa 

yang berbeda. Namun, mereka dipersatukan di pondok. Di pondok mereka hidup 

bersama dan belajar bersama. Maka tumbuh pula sikap kebersamaan tersebut dari 

perbedaan kemudian meyatukan mereka menjadi saudara di pondok. 

                                                      
24

 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Dialog 

dan Kerukunan antar Umat Beragama, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 22. 
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Sebagaimana yang dinyatakan oleh Puthut Waskito dkk bahwa nilai toleransi 

di pondok itu dapat dilihat dari berbagai bidang baik akademik maupun non-

akademik. Para santri bebas memilik ekstrakulikuler yang diinginkan, serta memilih 

teman dalam bergaul dengan berpegang teguh pada tata krama dan etika 

kesopanan.
25

 

Dari hasil temuan dan teori tersebut menunjukkan bahwa nilai karakter pada 

santri diajarkan agar santri mampu belajar menghargai dan menciptakan hubungan 

yang baik dengan sesama santri. Para santri menjadi dewasa dalam berpikir bahwa 

sikap toleransi dan menghargai perbedaan adalah suatu perbuatan baik untuk dirinya 

sendiri dan dirinya dengan orang lain (berhubungan baik). 

3. Kerjasama 

Nilai karakter kerjasama pada santri Pondok Pesantren Nurul Ummah 

Lambelu dapat terlihat dalam kegiatan Drama Arena. Dimana para santri diajarkan 

untuk bekerja sama demi kelancaran acara. Para santri berlatih bersama setiap sore 

dengan tujuan agar dapat menampilkan pertunjukkan terbaik dari hasil latihannya. 

Hal ini sebagaimana pernyataan Mattengnga selaku tenaga pengajar, bahwa: 

‚Para santri ini mereka sendiri yang menyiapkan acaranya. Mulai dari tema, 
apa yang mau ditampilkan sampai pada menyiapkan panggung. Mereka sudah 
punya tugasnya masing masing. Mereka dibagi perkelompok dan berlatih 
setiap sore habis ashar buat latihan agar mantap nanti saat pertunjukkan.‛

26
 

Sebagaimana yang di kemukakan tersebut. dalam hasil pengamatan peneliti, 

para santri berlatih paduan suara, tari dan Qasidah bersama-sama sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing. 

                                                      
25

 Puthut Waskito, dkk, ‚Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tradisi Pesantren di Pondok 

Modern Darussalam Gontor‛, El-Tarbawi, Vol. IX, Nomor 2, 2016, hlm. 152. 

26
Mattengnga (40 tahun), Tenaga Pengajar Pondok Pesantren  Nurul Ummah Lambelu, 

wawancara, Morowali, 6 September 2022 
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Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antar santri dalam menyiapkan 

kegiatan Drama Arena menunjukkan bahwa telah nampaknya nilai karakter 

kerjasama pada para santri.  

Terkait dengan kerjasama, dalam pandangan Islam juga digambarkan dengan 

suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama manusia selama 

kerjasama tersebut tidak menimbulkan dosa dan melanggar agama.
27

 

Kegiatan pondok memang sebagian besar mengajarkan para santri untuk 

mampu bergotong royong dan saling membantu. Banyaknya jenis kegiatan memang 

memerlukan lebih dari satu orang santri untuk mengerjakannya sehingga untuk dapat 

menyelesaikannya dengan cepat dan mendapatkan hasil yang baik perlu banyak 

orang santri untuk mengerjakannya. 

‚Para santri senantiasa mendapatkan perintah untuk melaksanakan suatu 
kegiatan secara berkelompok guna memupuk karakter kerjasama dalam diri 
para santri.‛

28
  

Dari hasil temuan serta didukung teori tersebut menunjukkan bahwa kegiatan 

kerjasama pada para santri merupakan penanaman nilai karakter pada santri melalui 

memberian tugas yang harus dilakukan oleh para santri dengan mengerjakannya 

secara bersama-sama agar pekerjaan yang dikerjakan dapat mudah dan cepat selesai. 

Dalam menjalankan perannya sebagai transmisi ilmu pengetahuan Islam 

Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu menyelenggarakan program pendidikan 

dan pengajaran yang mampu di dalam program tersebut termuat nilai pendidikan 

karakter sebagaimana yang telah dipaparkan. Dari mendapatkan teori kemudian 

praktek lansung dalam kehidupan sehari- hari. 

                                                      
27

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 239. 
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4. Kemandirian 

Kemandirian santri yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Ummah 

Lambelu dapat terlihat dari bagaimana para santri mampu hidup mandiri dan belajar 

melaksanakan segala sesuatunya sendiri baik dari urusannya pribadi seperti mencuci 

pakaian sampai dalam kegiatan pondok para santri melaksanakannya sendiri. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hasnia, selaku tenaga pengajar, bahwa: 

‚Di pondok para santri dilatih kemandiriannya. Jauh dari orang tua sehingga 
mereka harus mencuci bajunya sendiri, membersihkan tempat tidur sendiri. 
Semua yang dulunya dilakukan oleh orang tuanya sekarang harus dilakukan 
sendiri. inikan menunjukkan karakter kemandirian.‛

29
 

Kemandirian di pondok pesantren juga diterapakan di pondok pesantren yang 

menerapkan bahwa karakter kemandirian terbangun dari kebiasaan-kebiasaan dan 

contoh yang dilakukan oleh warga pesantren. Contohnya dalam bentuk tindakan 

seperti masak, makan, mencuci pakaian, membersihkan kamar.
30

 

Hal ini menunjukkan penerapan kemadirian pada santri juga dilaksanakan 

pada pondok pesantren lain. Para santri jauh dari rumah dan orang tua sehingga 

mereka dituntut untuk belajar hidup mandiri dan melakukannya serba sendiri. 

5. Rendah hati 

Sikap rendah hati ditunjukkan oleh para santri Pondok Pesantren Nurul 

Ummah Lambelu dengan nenerapkan hidup sederhana dan menjunjung tinggi sikap 

rendah hati. Sebagaimana dari hasil temuan dimana para santri tidak mendapatkan 

keistimewaan atau kekhususan. 
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Hasnia (40 tahun), Tenaga Pengajar Pondok Pesantren  Nurul Ummah Lambelu, 

wawancara, Morowali, 20 September 2022. 
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasnia tenaga pengajar pondok, bahwa: 

‚Memang mereka berasal dari kalangan yang berbeda-beda tapi kalau sudah 
masuk di pondok kita sudah tidak ada lagi yang namanya kelas khusus. Kalau 
di luar kan ada kelas khusus ada kelas umum kalau kita disini semuanya sama. 
sehingga fasilitas dan apapun yang mereka masuk itu sama mereka mau kaya 
mau miskin itu tidak ada perbedaan masuk kelas juga kita tidak ada yang apa 
namanya kelas yang dibilang kelas anak pintar nggak di kamar juga begitu 
walaupun mungkin memang sebagian wali murid yang mampu mungkin minta 
fasilitas yang lebih dengan mereka siap membayar lebih tapi tidak ada jadi 
semuanya sama pembayarannya sama fasilitasnya sama gitu‛.

31
 

Selain itu, penerapan nilai karakter rendah hati juga diterapkan pada para 

santri melalui cara hidup mereka sehari-hari. Dalam berbagai hal para santri 

dianjurkan untuk tidak berlebihan. Makan cukup memenuhi kriteria makanan yang 

sehat dan bergizi, tidur tidak perlu dengan kasur yang empuk tapi cukup dapat 

dipakai untuk beristirahat, pakaian tidak perlu yang mahal tapi cukup yang bersih 

dan suci dan dapat menutup aurat, Sehingga nilai-nilai kesederhanaan merupakan hal 

penting yang wajib ditanamkan sejak awal pada proses pendidikan karakter santri di 

Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai ajaran awal agar para santri terhindar 

dari sifat sombong.
32

 

Dari hasil temuan dan didukung oleh teori tersebut menunjukkan bahwa 

pendidikan karakter rendah hati dapat mengajarkan para santri untuk terhindar dari 

perilaku sombong, iri dan dengki. Selain itu, para santri menjadi belajar hidup 

sederhana yang tertanam dalam cara hidupnya sehari-hari di pondok. 
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6. Kepedulian 

Sikap kepedulian ditunjukkan santri Pondok Pesantren Nurul Ummah 

Lambelu dengan menanamkan sikap saling tolong menolong pada diri santri. 

Sebagaimana dihasil temuan peneliti bahwa para santri telah menunjukkan sikap 

peduli antar sesama serta pedulu terhadap lingkungan. 

Berangkat dari pernyataan Mattengnga selaku tenaga pengajar pondok yang 

menyatakan bahwa: 

‚Kepedulian pada santri itu dapat ditemukan misalnya pada saat santri sedang 
melaksanakan pembersihan, para santri senantiasa bekerja sama dan membagi 
tugas ada yang menyapu ada yang bertugas memungut sampah, kemudian ada 
yang bertugas membuah sampah. Mereka bergotong royong untuk membantu 
satu sama lain. Selain itu, seperti yang anda katakana iya memang benar di 
kegiatan Drama Arena para santri memang diajarkan untuk saling membantu 
agar acara berjalan dengan lancar. mereka membagi tugas masing-masing dan 
dijalankan bersama-sama.‛

33
 

Dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa santri sudah menunjukkan 

adanya sikap kepedulian pada para santri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

pengasuh pondok di atas para santri telah menunjukkan sikap kepedulian untuk 

saling tolong menolong agar kegiatan yang dilakukan dapat terselesaikan dengan 

baik. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan Baharun bahwa maksud dari 

kepedulian adalah tolong menolong dan menyelesaikan suatu permasalahan yang 

dihadapi oleh seseorang dengan maksud baik.
34

 

Dalam penanaman nilai kepedulian pada para santri pondok pesantren 

berusaha mengajarkan para santri untuk peduli terhadap sesama dan peduli terhadap 
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lingkungan. karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama 

lain maka sikap kepedulian adalah cerminan dari manusia yang saling membutuhkan. 

Begitu juga para santri di pondo pesantren, para santri adalah saudara yang hidup 

bersama maka sudah seharusnya para warga pondok sama- sama hidup rukun dan 

saling tolong-menolong. 

7. Tanggung jawab 

Karakter tanggung jawab dapat terlihat pada para santri pengurus Organisasi 

Santri yang merupakan seluruh santri yang memiliki tugas untuk mengatur adik-adik 

santri di kelas di bawahnya. Mereka mampu mengemban tugas yang diberikan 

dengan baik dan bertanggung jawab serta mengatur waktu antara urusan organisasi 

dengan urusannya sendiri. para santri belajar untuk bertanggung jawab dengan tugas 

yang diberikan dan mampu memberikan contoh yang baik kepada adik-adik santri 

untuk dapat menjadi teladan yang baik bagi mereka. 

Selain dari pada itu, dari pernyataan santri yang Fatahillah Adiputra bahwa: 

‚Kami harus bisa mengatur waktu dengan baik antara waktu kami sendiri 
dengan waktu untuk menjalankan tugas sebagai pengurus OSNU. Kami harus 
menunjukkan kepada adik-adik santri bahwa kami adalah contoh teladan. 
Kami tidak boleh menunjukkan sisi negative kami. Nanti malah diikuti oleh 
mereka. Kami harus pintar-pintar mengatur waktu antara untuk menghafal, 
untuk belajar, dan untuk menjalankan tugas sebagai pengurus OSNU.‛

35
 

Dari pernyataan Siti Nurul Fahmi tersebut menunjukkan bahwa para santri 

sebagai pengurus OSNU sudah menunjukkan sikap bertanggung jawab. dimana 

mereka mampu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan walaupun harus 

sibuk dan kehilangan waktu untuk urusannya sendiri. Tetapi mereka mampu 

bertanggung jawab dengan amanat yang diberikan   Hal tersebut 
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dibenarkan oleh Jamar, bahwsanya tanggung jawab adalah suatu sikap dan perilaku 

seseorang dimana dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya harus dilakukan 

dengan baik.
36

 

Dari hasil temuan dan teori sejalan, yang menunjukkan bahwa sikap 

tanggung jawab menjadikan para santri memiliki kebiasaan untuk disiplin dan 

mengerjakan sesuatunya dengan baik dan lancar. 

8. Kesabaran 

Nilai karakter kesabaran ditunjukkan dari bagaimana santri mampu menahan 

diri dari hawa nafsu. Contoh penerapan sikap sabar pada para santri ditunjukkan 

dengan kebiasaan santri untuk selalu mengantri, dari mengantri mengambil makan, 

mengantri berbelanja di kantin, mengantri mandi dan wudhu. Kebiasaan-kebiasaan 

kecil tersebut mampu mengajarkan para santri untuk bersabar dan teratur. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Gazali selaku Pembina pondok, 

bahwa: 

‚Kalau di pondok sebenarnya banyak kegiatan yang mengacu pada ada 
pendidikan karakter misalnya aja contoh kecilnya aja ketika mereka makan itu 
kan Pendidikan karakter banget kan mereka dilatih sabar mereka harus banyak 
nahan emosi misalnya sedang lapar tapi keadaan, mungkin dia tidak ada di 
depan misalnya banyak sekali itu mereka harus ngantri kemudian yang ketika 
apa namanya belanja kantin apalagi kita kan kantinnya nggak terlalu luas Jadi 
sebenarnya banyak hal di pondok itu itu yang sifatnya pendidikan karakter.‛

37
 

Dari pernyataan M. Gazali tersebut didukung pula dengan hasil pengamatan 

peneliti yang menunjukkan bahwa memang benar bahwa adanya kegiatan mengantri 
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yang dilaksanakan oleh pondok guna menumbukan sikap sabar pada diri santri. 

Kegiatan mengantri juga diterapkan oleh santri dalam mengantri mandi dan wudhu. 

Hal ini menunjukkan bahwa telah ada penerapan nilai karakter kesabaran 

pada kegiatan di Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu yang dapat mendukung 

pembentukan karakter pada santri. 

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hasan Baharun 

bahwa dalam kegiatan pondok pesantren yang mampu membentuk karakter sabar 

pada santri adalah ditemukan dari kegiatan mengantri makan, kegiatan mengantri di 

setiap kegiatan di pondok, contohnya saat mengambil makan, mengantri mandi, saat 

mengambilan konsumsi dll.
38

 

Dari hasil temuan serta didukung oleh teori tersebut menunjukkan bahwa 

penanaman nilai kesabaran pada santri terbentuk dari kebiasaan sehari-hari santri di 

pondok seperti kegiatan mengantri tersebut. para santri diajarkan untuk sabar dan 

tertib.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Strategi pembentukan karakter yang digunakan di Pondok Pesantren Nurul 

Ummah Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali dalam 

membentuk karakter santri dibagi menjadi empat yaitu: a) Metode ceramah 

digunakan oleh pondok adalah dengan memberikan wawasan dan pemahaman 

pada santri tentang bagaimana perilaku baik dan lain sebagainya; b) Metode 

keteladanan yang ditunjukkan dengan memberikan contoh yang baik. c) 

Metode pembiasaan yaitu dengan membiasakan para santri baru untuk disiplin 

dalam mengerjakan sholat baik fardhu maupun sunah, rajin membaca al-quran 

dan lain-lain. d) Metode nasihat dan hukuman sebagai lanjutan dari pemberian 

pembiasaan pada para santri maka diberlakukan sanksi agar santri takut untuk 

melanggar. 

2. Respon santri terhadap startegi pembentukan santri Pondok Pesantren Nurul 

Ummah Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali dalam 

membentuk karakter santri terwujud yang di antaranya santri memiliki 

karakter: a) Cinta damai, mencipkatan hubungan yang baik dan saling hidup 

rukun sebagai saudara; b) Toleransi, menghargai perbedaan  baik untuk dirinya 

sendiri dan dirinya dengan orang lain (berhubungan baik); c) Kerjasama, sikap 

saling kerjasama dalam menyelesaiakan suatu pekerjaan pada para santri; d) 

Kemandirian, belajar hidup mandiri dan melakukannya serba sendiri; e) 

Rendah hati, hidup sederhana yang tertanam dalam cara hidupnya sehari-hari 
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di pondok; f) Kepedulian, sama- sama hidup rukun dan saling tolong-

menolong; g) Tanggung jawab, disiplin dan mengerjakan sesuatunya dengan 

baik dan lancar; h) Kesabaran, kegiatan mengantri para santri diajarkan untuk 

sabar dan tertib 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mencoba menyampaikan implikasi 

yang ditujuankan sebagai bahan renungan bagi beberapa pihak yaitu antara lain: a) 

Diharapkan dengan adanya tesis ini dapat menjadi informasi bagi para santri tentang 

pendidikan karakter khususnya bagaimana peran pondok dalam membentuk karakter 

para santri. b) Dengan adanya tesis ini para pengasuh dapat menjadi bahan rujukan 

untuk mengembangkan metode dan strategi dalam membentuk karakter santri ke 

depannya; c) Dengan adanya tesis ini semoga menjadi bahan pertimbangan bagi 

Pondok Pesantren Nurul Ummah  Lambelu untuk dapat lebih mengembangkan 

pendidikan karakter di pondok pesantren; d) Dengan adanya tesis ini dapat 

menambah wawasan bagi para santri tentang pendidikan karakter di Pondok 

Pesantren Nurul Ummah Lambelu; e) Semoga dengan adanya tesis ini diharapkan 

dapat menjadi bahan referensi dan pembanding dalam studi perkuliahan. 
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LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 1: 

Kisi-kisi Intrumen Penelitian 

Dimensi Indikator Deskriptor 

Strategi 

pembentukan 

karakter 

Metode 

Ceramah 

Pemberian wawasan dan keilmuan bagi santri 

memberikan santri pemahaman akan apa yang 

hendak ingin diketahuinya 

Metode 

Keteladan 

Memberikan ilmu dan teladan yang baik pada 

santri 

Membiasakan membawa salam, berbicara 

yang sopan, menggunakan pakaian yang sopan 

Metode 

Nasehat dan 

hukuman 

Menyampaikan kalimat-kalimat yang mampu 

menjadikan seseorang tergerak dan terpanggil 

jiwanya untuk melakukan suatu amalan 

Memberikan ancaman dalam proses mendidik  

Memberikan hukuman dalam proses mendidik 

Memberikan sanksi dalam proses mendidik 

Metode 

Pembiasaan 

Pembiasaan yang dilakukan terjadwal, seperti: 

sholat berjam’ah, membaca Al-Qur’an, 

pemeliharaan kebersihan  

Pembiasaan tidak terjadwal dalam kejadian 

khusus seperti: pembentukan prilaku memberi 

salam, menghargai pendapat orang lain 

Pembiasaan dalam bentuk prilaku sehari-hari 

seperti: nerpakaian rapi, rajin mengaji, 

menolong orang lain 

Karakter santri 

  

Cints damai Mencipkatan hubungan yang baik dan saling 

hidup rukun sebagai saudara. 

 

Tanggung 

Jawab 

Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan 

Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam tindakan 

Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam pekerjaan 

Toleransi Mampu menumbuhkan sikap saling 

menghargai perbedaan antar sesama santri.  

Para santri di pondok tidak membedakan 
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dirinya dengan teman-temannya, mereka 

berteman dan bersaudara 

Sikap dan tindakan yang menghargai sikap 

yang berbeda dari dirinya 

Sikap dan tindakan yang menghargai tidakan 

orang lain yang berbeda dari dirinya 

Kerjasama Para santri senantiasa mendapatkan perintah 

untuk melaksanakan suatu kegiatan secara 

berkelompok guna memupuk karakter 

kerjasama dalam diri para santri  

Rendah Hati Belajar hidup sederhana 

Kepedulian Sama- sama hidup rukun dan saling tolong-

menolong. 

Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas 
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LAMPIRAN 2: Instrumen Penelitian 

 

LEMBANR PEDOMAN WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal :  

Nama Sumber :  

Pekerjaan :   

A. PIMPINAN PONDOK 

1. Bagaimana strategi dan metode yang dikembangkan Pondok Pesantren Nurul 

Ummah Lambelu guna mewujudkan visi dan misi tersebut? 

2. Bagaimana peran Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu sebagai pusat 

pemelihara tradisi Islam? 

3. Bagaimana peran Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu sebagai pusat 

pembinaan calon ulama dan lembaga dakwah? 

B. PENGASUH PONDOK 

1. Bagaimana cara anda mengajarkan santri untuk hidup sederhana dan melatih 

kehidupan bersosial santri? Karena seperti yang kita ketahui para santri 

datang dari tingkatan social yang berbeda-beda. 

2. Salah satu peran pondok pesantren adalah sebagai lembaga penyiaran agama. 

Apakah Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu telah menjalankan 

peranan tersebut? danBagaimanakah caranya? 

3. Apa yang anda pahami tentang pendidikan karakter? 

4. Apakah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran anda juga mengajarkan 

pendidikan karakter pada santri? 
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5. Bagaimana contoh penerapan metode keteladanan yang dilakukan oleh 

Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu dalam mengajarkan pendidikan 

karakter pada santri? Dan kapan biasanya diterapkan? 

6. Bagaimana contoh penerapan metode pembiasaan yang dilaksanakan oleh 

Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu dalam mengajarkan pendidikan 

karakter pada santri? Dan kapan biasanya diterapkan? 

7. Bagaimana contoh penerapan metode reward and punishment yang 

dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Nurul Ummah Lambelu dalam 

mengajarkan pendidikan karakter pada santri? Kapan biasanya diterapkan? 

C. SANTRI 

1. Mengapa saudara mau belajar dan menuntut ilmu di pondok pesantren? 

2. Sebutkan 3-5 kegiatan yang bermanfaat yang saudara lakukan setelah masuk 

pondok pesantren? 

3. Apakah pengasuh pondok selalu memberikan contoh yang baik pada para 

santri? 

4. Apakah pondok selalu membiasakan saudara untuk berbuat baik, misalnya 

bentuk tindakan atau perkataan? 

5. Apakah pengasuh pondok sering memberikan para santri nasihat dan 

hukuman apabila para santri melakukan kesalahan atau melanggar tata 

tertib? Sebutkan contohnya. 

6. Perubahan apa yang saudara rasakan setelah masuk pondok? 

D. Ketua OSNU 

1. Sebutkan 3-5 kegiatan yang bermanfaat yang saudara lakukan setelah ikut 

OSNU? 
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2. Bagaimana contoh penerapan metode keteladanan yang dilakukan oleh 

OSNU dalam mengajarkan pendidikan karakter pada santri? Dan kapan 

biasanya diterapkan metode tersebut? 

3. Bagaimana contoh penerapan metode pembiasaan yang dilaksanakan oleh 

OSNU dalam membiasakan pendidikan karakter pada santri? Dan kapan 

biasanya diterapkanmetode tersebut? 

4. Bagaimana contoh penerapan metode nasihat dan hukuman yang 

dilaksanakan oleh OSNU dalam mengajarkan pendidikan karakter pada 

santri? Kapan biasanya diterapkanmetode tersebut? 

5. Apakah dengan adanya OSNU dapat membantu membentuk karakter santri? 

Jelaskan? 
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LEMBAR PEDOMAN OBSERVASI 

 

Hari/Tanggal :  

 

A. Keadaan pengasuh pondok 

1. Kegiatan pengasuh dihadapan santri 

2. Sikap dan perilaku pengasuh 

3. Kegiatan pembelajaran 

B. Keadaan santri 

1. Perilaku santri dalam berindividu dan kelompok 

2. Hubungan santri dengan pengasuh dan pimpinan pondok 

3. Hubungan santri dengan orang asing (contohnya peneliti) 
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LEMBAR PEDOMAN DOKUMNTASI 

Hari/Tanggal :  

A. Gambaran umum Pondok Pesantren 

1. Sejarah dan latar belakang pendirian pondok pesantren 

2. Visi dan misi 

3. Kondisi dan keadaan fisik bangunan dan fasilitas sarana dan prasarana 

pesantren secara umum 

B. Pengasuh pondok dan kegiatan pembelajarannya 

C. Keadaan santri 

1. Gambar, foto, video kegiatan yang melibatkan santri 

2. Foto interaksi santri dalam berindividu maupun berkelompok 

D. Dokumentasi kegiatan penelitian 

E. Dokumen pendukung lainnya. 
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FOTO DOKUMETASI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wawancara dengan pimpina pondok 
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Gambar 2. Wawancara dengan Pembina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Wawancara dengan tenaga pengajar 
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Gambar 4. Wawancara dengan santri pondok pesantren Nurul Ummah 

 

 
 


