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KATA PENGANTAR 

الرحيم   الرحمن   الله   بسم  

نُهُ  نحَْمَدُهُ   �َِِّ   الحْمَْدَ   إِنَّ   يَـهْدِهِ   مَنْ  أعَْمَالنَِا،  سَيِّئَاتِ   وَمِنْ   أنَْـفُسِنَا   شُرُوْرِ   مِنْ  ِ��ِ   وَنَـعُوذُ   وَنَسْتـَغْفِرهُْ  وَنَسْتَعِيـْ
 أَنَّ   وَأَشْهَدُ   لهَُ  شَريِْكَ   لاَ  وَحْدَهُ   اللهُ   إِلاَّ   إلِهََ   لاَ  أَنْ   وَأَشْهَدُ .  لهَُ   هَادِيَ   فَلاَ   يُضْلِلْهُ   وَمَنْ   لهَُ  مُضِلَّ   فَلاَ   اللهُ 

دًا  إِلىَ   Fِِحْسَانٍ   تبَِعَهُمْ   وَمَنْ   وَصَحْبِهِ   آلهِِ   وَعَلَى   محَُمَّدٍ   نبَِيِّنَا  عَلَى وَسَلِّمْ   صَلِّ   الَلَّهُمَّ .  وَرَسُوْلهُُ  عَبْدُهُ   محَُمَّ
  . الْقِيَامَةِ   يَـوْمِ 

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah swt. (Tuhan yang Esa) yang 

senantiasa memberi kasih sayang (hidayah) lewat agama Islam yang dibawa 

oleh Rasul junjungan Muhammad saw. Sungguh besar cinta kasih-Nya yang 

dirasakan penulis atas ilmu yang diajarkan oleh Allah swt., dan kepada manusia 

yang beriman lainnya. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada 

Rasulullah Muhammad saw. Nabi  terakhir penutup segala risalah agama 

tauhid, menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, dan rahmat 

bagi seluruh alam. 

Dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister 

Pendidikan Agama Islam (M.Pd.) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

(UIN) Alauddin Makassar. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin 

mencurahkan segenap kemampuan untuk menyelesaikan penulisan tesis yang 

berjudul “Peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat 

di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng”. 

Penulis menyadari banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi secara 

aktif maupun pasif dalam memberi motivasi penyelesaian tesis ini. Oleh karena 

itu, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang 

membantu maupun yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan 

petunjuk dan motivasi sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi dengan 
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baik, mereka adalah Inspirator sekaligus Motivator terbaik untuk penulis, yaitu 

yang tercinta kedua orang tua penulis ibunda tercinta: Najmawaji, dan 

ayahanda tersayang: Muh. Tahir (Alm.), yang mengasuh dan mendidik penulis 

dari kecil hingga saat ini, menyekolahkan penulis sampai mencapai gelar 

sarjana dan selanjutnya akan mencapai gelar magister. Penulis berharap, 

semoga bisa menjadi anak yang berbakti dan dibanggakan. Berguna bagi 

Agama, Bangsa dan Negara. Ucapan terima kasih juga yang mendalam penulis 

ucapkan kepada:  

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., Rektor UIN Alauddin Makassar 

beserta Wakil Rektor I, Prof. H. Dr Kamaluddin Abunawas M Ag., 

Wakil Rektor II, Dr. H. Andi Aderus, Lc. M.Ag., Wakil Rektor III, Prof. 

H. Muhammad Khalifa Mustami, M.Pd., dan Wakil Rektor IV, Prof. H. 

Muhammad Amri, Lc., M.Ag. yang telah memimpin UIN Alauddin 

Makassar dengan berbagai kebijakan sehingga menjadi lingkungan yang 

kondusif untuk peneliti memperoleh ilmu, baik dari segi akademik 

maupun non-akademik.  

2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag., Direktur Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar, Wakil Direktur, dan seluruh staf administrasi yang telah 

memberikan bimbingan dan pelayanan sebaik-baiknya. 

3. Dr. Saprin, M.Pd.I., Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama 

Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dan Dr. Syamsuddin, S.Ag., 

M.Pd., Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan perhatian 

berupa bimbingan dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi. 

4. Prof. Dr. H. Syahruddin, M.Pd. dan Dr. H. Muzakkir, M.Pd.I., selaku 

Promotor dan Kopromotor yang telah bersedia dan bersabar meluangkan 
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waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan 

penulis mulai dari awal hingga selesainya tesis ini. 

5. Dr. Muh. Rusydi Rasyid, M.Ag., M.Ed. dan Dr. Syamsuddin, S.Ag., 

M.Pd.I., selaku penguji I dan II yang telah bersedia dan bersabar 

meluangkan waktunya dalam mengarahkan penulis hingga selesainya 

tesis ini 

6. Segenap Guru Besar dan Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan pencerahan wawasan 

keilmuan, sehingga dapat membuka cakrawala pengetahuan penulis 

selama menempuh studi di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

7. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar atas 

segala arahan dan bantuannya yang sangat bermakna dalam rangka 

penulisan disertasi guna penyelesaian studi. 

8. Kepala Lembaga Bahasa, Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, 

dan Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar beserta 

segenap karyawan atas pelayanannya selama penulis menempuh studi, 

baik selama mengikuti TOEFL, TOAFL, maupun menjadi anggota 

Perpustakaan.   

9. Saudara-saudara penulis yang tercinta: Muhammad Ihsan Tahir dan 

Muhammad Fatahillah. Kemudian Kakek dan Nenek serta keluarga yang 

telah memberikan bantuan berupa semangat serta doa restu sejak awal 

melaksanakan studi sampai selesai penulisan tesis ini. Kiriman doa 

semoga kakek (almarhum) dan nenek (almarhumah) diberikan 

keselamatan dan dilindungi oleh Allah swt. di Alam Barzah, amin. 

10. Segenap stakeholder Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra; 

pimpinan dan jajarannya, pembina/pengasuh, dan para santri Pondok 
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Pesantren Perguruan Islam Ganra yang telah memberi izin dan menerima 

dengan baik peneliti dalam melaksanakan penelitiannya di lokasi 

tersebut, serta terkhusus sumbangsihnya dalam memberikan informasi  

terkait  dengan pokok masalah yang dibahas oleh peneliti. 

11. Kawan-kawanku yang telah menjadi saudara sendiri bagi penulis, M. 

Makbul, S.Pd., M.Pd., Haeril, S.Pd., M.Pd., Muh, Nur Jihad, S.Pd., 

M.Pd., Muhammad Kurniawan, S.Pd., dan Nurlathifah Thulfitrah B. 

S.Pd., M.Pd., Ahmad Suryadi, S.Pd., M.Pd., yang selalu memberi 

support dan doa untuk penulis. 

12. Saudara-saudaraku di lingkar “Cukkaulu” Ahmad Arifin, S.Pd., 

Miftahuddin, S.Pd., dan Andi Sulfahmi, S>.Pd. “Panjang Umur 

Kebersamaan” selalu menjadi pendobrak pintu-pintu kemalasan serta 

mengiringi langkah perjuangan peneliti. 

13. Saudara-saudaraku di “Idouble Akrilik Makassar” Ilham Jaya Abdullah 

dan Istinya Firyal Putri Fa’iqah beserta keluarga sebagai salah satu 

tempat pulang bagi penulis di Makassar, semoga usahanya selalu 

berkembang dan sukses. 

14. Sahabat-sahabatku tercinta dan seperjuangan, alumni Jurusan 

Pendidikan Agama Islam angkatan 2014 khususnya di kelas 3.4 “Salam 

Kebersamaan” menjadi penggugah semangat dan pemberi motivasi saat awal 

bersama sampai penulisan tesis ini selesai. 

15. Kawan-kawan tercinta dan seperjuangan, Prodi Magister Pendidikan 

Agama Islam angkatan 2022 khususnya di kelas PAI 1 “Salam 

Persaudaraan” menjadi semangat dan pemberi motivasi saat awal bersama 

sampai penulisan tesis ini selesai. 
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16. Kawan-kawan tercinta dan seperjuangan, serta santri dan santriwati di 

Rumah Tahfiz Gratis Al-Fatih juga menjadi penggugah semangat dan 

pemberi motivasi saat awal bersama sampai penulisan tesis ini selesai. 

17. Kakanda-ayunda, kawan-kawan, dan adinda-adinda IKA-MAPIG 

Soppeng yang selalu menebarkan senyum dan memberikan dukungan doa’ 

dan moral dikala penulisan ini sementara berlanjut. 

18. Kakanda-ayunda, kawan-kawan, dan adinda-adinda IMPS Kop. UINAM 

dan IMPS Rayon Ganra, atas dukungan dan semangat yang diberikan. 

Akhirnya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah 

diberikan bernilai ibadah di sisi Allah swt. Dan senantiasa meridai semua amal 

usaha mereka karena telah memberi semangat dan bantuannya (pikiran dan 

moril) yang diberikan dengan penuh kesungguhan serta keridaan. Selanjutnya 

semoga Allah swt. meramahi dan memberkahi segala perjuangan positif dalam 

penulisan tesis ini. 

 Sebagai suatu karya ilmiah, tesis ini masih mempunyai banyak 

kekurangan-kekurangan di dalamnya, baik yang berkaitan dengan materi maupun 

metodologi penulisan. Karena itu, sumbangsih pemikiran yang konstruktif 

sangatlah diharapkan dalam rangka penyempurnaan karya ilmiah ini. 

Samata,    Januari 2024 
Penulis, 

  

Muhammad Sakti Tahir 
NIM: 80200221082 
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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 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 

 
ka dan ha 

 د 
 

dal 
 

d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

Zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع  

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ  

 
gain 

 
g 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ق  

 
qaf 

 
q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 

 
k 
 

Ka 
 ل 

 
lam 

 
l 
 

El 
 م 

 
mim 

 
m 
 

Em 
 ن 

 
nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
wau 

 
w 
 

We 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

Ye 
 

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

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

(’). 
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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 : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى 

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يمَوُْتُ 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah a a  َا 
kasrah i i  ِا 
d}ammah u u  ُا 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah  dan ya>’ ai a dan i  َْـى 

fath}ah dan wau au a dan u  َْـو 

Nama 
Harakat dan 

Huruf 
Huruf dan  

Tanda 
Nama 

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

d}ammah dan wau ُو ـ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 
kasrah dan ya>’ 

i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ـى
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4. Ta>’ 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: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُ  الأَطْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :  ُ الَْمَدِيْـنَةُ  الَْفَاضِلَة

 al-h}ikmah :  ُاَلحِْكْمَة

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

 <najjaina : نجََّيْناَ 

 al-h}aqq :  ُاَلحَْقّ 

 nu“ima : نُـعِّمَ 

 aduwwun‘ : عَدُوٌّ 

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

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

Contoh: 

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

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىٌّ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 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 mendatar (-). 

Contoh: 
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 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :  ُالَزَّلْزلَةَ

 al-falsafah :  ُ الَْفَلْسَفَة

 al-bila>du : الَْبلاَدُ 

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: 

 pَ : ta’muru>naمُْرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنـَّوْعُ 

 syai’un : شَيْءٌ 

 umirtu : أمُِرْتُ 

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 ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

�ِ   di>nulla>h دِيْنُ اللهِ �ِ billa>h   

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    هُمْ فيِْ رَحمْةَِ اللهِ 
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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. 

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 = Hijriah 

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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M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

TPA = Taman Pendidikan Anak 

BLK = Balai Latihan Kerja 

IPTEK = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia 

KH. = Kiai Haji 

H. = Haji 

TK = Taman Kanak-kanak 

Kec. = Kecamatan 

Kab. = Kabupaten 
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Sakti Tahir 
NIM : 80200221082 
Judul : Peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam 

Masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Peranan Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat di Kecamatan Ganra 
Kabupaten Soppeng, 2) Faktor pendukung dan penghambat peranan Pondok 
Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat di Kecamatan Ganra 
Kabupaten Soppeng. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek 
penelitian ini adalah kiai, pembina/ustaz, santri dan masyarakat sekitar pondok 
pesantren. 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 
reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Triangulasi yang 
dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan sumber dan 
metode. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan Pondok Pesantren 
Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten 
Soppeng, di antaranya; a) sebagai fasilitator; ketersediaan fasilitas pendidikan 
yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, dan program pelatihan 
yang relevan, b) sebagai edukator, berperan sebagai lembaga pendidikan yang 
efektif dalam memenuhi kebutuhan zaman dan membentuk generasi yang 
kompeten secara spiritual, berpengetahuan, dan terampil yang pada gilirannya 
berdampak pada masyarakat. c) sebagai motivator; pengajian yang dilaksanakan 
pondok pesantren, berpartisipasi dalam kegiatan kearifan lokal yang mempunyai 
nilai religius, dakwah yang lakukan pada bulan suci Ramadhan, perayaan hari-
hari besar Islam, dan menjadi teladan baik untuk masyarakat sekitar, d) sebagai 
mobilisator; menadah anak dari segala lapisan masyarakat, penyelenggaraan 
Taman Pendidikan Anak (TPA), menjaga tali persaudaraan, mengatasi tantangan 
dan permasalahan keagamaan. 2) Faktor pendukung dan penghambat peranan 
Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat; a) faktor 
pendukung, meliputi; kinerja pengurus dan pembina yang baik kinerja pengurus 
dan pendidik yang baik, biaya pendidikan terjangkau, dukungan dari masyarakat, 
dukungan dari pemerintah, dan letak geografis yang strategis. b) faktor 
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penghambat, meliputi; kurangnya lahan untuk perluasan yayasan, kurangnya 
tenaga pengajar atau pembina, sarana dan prasarana yang belum memadai. 

Implikasi dari penelitian ini adalah penelitian menyoroti pentingnya peran 
pesantren dalam masyarakat. Masyarakat dan pemerintah setempat dapat 
berkolaborasi dengan pesantren untuk menguatkan peran pesantren dalam 
memecahkan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga 
penelitian ini memberikan panduan berharga bagi pesantren, pemerintah, dan 
masyarakat dalam upaya meningkatkan peran pesantren dalam masyarakat secara 
khusus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, serta daerah-daerah di negara 
Indonesia secara umum. 
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ABSTRACT 

Name  : Muhammad Sakti Tahir 
Student ID : 80200221082 
Title  : The Role of the Ganra Islamic College Islamic Boarding School  
 in Society in Ganra District, Soppeng Regency 
 

This research aims to describe: 1) the role of the Ganra Islamic College 
Islamic Boarding School in society in Ganra District, Soppeng Regency, 2) 
supporting and inhibiting factors for the role of the Ganra Islamic College 
Islamic Boarding School in society in Ganra District, Soppeng Regency. 

This research is a qualitative descriptive study. The subjects of this 
research were Kiai, the supervisors / Ustadz, Santri, and the community around 
the Islamic boarding school. Data collection was carried out using observation, 
interview, and documentation techniques. The researcher is the main instrument 
for conducting research, supported by research questions, interview guidelines, 
and documentation. The methods used in data analysis are data reduction, data 
display, and conclusion. Triangulation is carried out to explain the validity of the 
data using sources and methods. 

The results of the research show that 1) the role of the Ganra Islamic 
College Islamic Boarding School in society in Ganra District, Soppeng Regency, 
including a) as a facilitator; availability of adequate educational facilities, 
competent human resources and relevant training programs, b) as a educator, 
acting as an practical educational institution in meeting the needs of the times 
and to form a generation that is spiritually competent, knowledgeable and 
skilled, which in turn has an impact on the public. c) as a motivator, Recitations 
carried out by Islamic boarding schools, participating in local wisdom activities 
that have religious value, preaching during the holy month of Ramadan, 
celebrating Islamic holidays, and being an example for the surrounding 
community, and d) as a mobilizer; accepting children from all levels of society, 
organizing Children's Education Parks, maintaining ties of brotherhood, 
overcoming religious challenges and problems. 2) Supporting and inhibiting 
factors for the role of the Ganra Islamic College Islamic Boarding School in 
society; a) supporting factors, including good performance of administrators and 
supervisors, good performance of administrators and educators, affordable 
education costs, support from the community, support from the government, and 
strategic geographical location. b) inhibiting factors, including lack of land to 
expand the foundation, lack of teaching staff or supervisors, and inadequate 
facilities and infrastructure. 



 

xx 
 

This research implies that the study highlights the vital role of Islamic 
boarding schools in society. The local community and the government can 
collaborate with Islamic boarding schools to strengthen the role of Islamic 
boarding schools in solving the problems and challenges faced by the community, 
so this research provides valuable guidance to Islamic boarding schools, the 
government and society in efforts to increase the role of Islamic boarding schools 
in society, specifically Ganra District, Soppeng Regency, as well as regions in 
Indonesia in general. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan jaminan bagi setiap 

warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan upaya untuk meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Mustafa al-

Ghulayini dalam Syahruddin Usman bahwa pendidikan adalah upaya untuk 

menanamkan etika yang dapat diterima dalam generasi muda dan memberikan 

pancaran, arahan dan nasehat, sehingga berubah menjadi prinsip dan pribadi yang 

baik, taat dan mencintai bangsa dan negara.1 

Namun fenomena pada dunia pendidikan di masa modern yang ada di 

sekarang ini, mengalami kemerosotan, terutama pada moral anak bangsa 

contohnya adalah tawuran, pergaulan bebas dan narkoba. Banyak faktor 

penyebabnya di antaranya lemahnya ilmu agama dan pemahamannya serta 

pengamalannya. Faktor lain seperti keluarga juga dapat mempengaruhi kondisi 

moral, salah satu contoh yaitu perceraian dalam keluarga yang dapat 

mempengaruhi kondisi jiwa. Selanjutnya, faktor lingkungan buruk yang dapat 

merusak perkembangan moral. Anak bangsa dengan kepribadian yang belum 

stabil, emosional, gemar meniru dan mencari-cari pengalaman baru, serta konflik 

jiwa yang dialaminya, merupakan sasaran utama orang, organisasi atau bangsa 

tertentu untuk mengaburkan nilai-nilai moral yang akan dijadikan pegangan 

 
1Syahruddin Usman, Ilmu Pendidikan Islam (Prespektif Teoritis), (Cet. I; Makassar : 

Alauddin University Press, 2013), h. 2. 
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dalam menata masa depan mereka.2 

Berkenaan dengan hal itu, upaya mengerahkan segala sumber yang ada 

dalam bidang pendidikan untuk memecahkan berbagai masalah, maka ekstensi 

pondok pesantren jadi sorotan sebagai lembaga pendidikan Islam. Dukungan 

pemerintah terhadap pesantren sangat penting dalam mengembangkan 

pendidikan di pondok pesantren dan mendorong peran pesantren dalam 

masyarakat. Dukungan ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, 

meningkatkan kesejahteraan, dan membantu memperluas ruang gerak kegiatan 

pesantren dan masyarakat di sekitarnya.3 Demikian, telah disebutkan dalam 

undang-undang, pada ketentuan umum pondok pesantren, menyatakan; 

Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Madrasah, atau sebutan lain yang disebut 
Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh 
perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat 
yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., 
menyampaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rah}matan 
li al-‘a>lami>n yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, 
moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya, dan pemberdayaan 
masyarakat dalam rangka Negara Kesatuan republik Indonesia.4 

Abdurrahman Wahid dikutip oleh Eva Fauziyah, bahwa sejak lama 

pesantren dianggap sebagai sebuah sistem pendidikan khusus. Pakar pendidikan 

menilainya sebagai sebuah sistem pendidikan non sekolah yang memiliki corak 

tersendiri. Output pendidikannya yang khas, sistematika pengajarannya juga 

sangat khusus, dengan jenjang pelajaran yang seolah tak ada batas akhirnya.5 

 
2Muzakkir, “Generasi Muda dan Tantangan Abad Modern serta Tanggung Jawab 

Pembinaannya”. Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan 8, No. 2 (2015), h. 111 

3Hendi Kariyanto, “Peran Pondok Pesantren dalam Masyarakat Modern,” Jurnal 
Pendidikan “Edukasia Multikultura,” 2.2 (2020): h. 16   

4Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 
Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, bab 1, pasal 1. 

5Eva Fauziyah, “Pembentukan Kepribadian Santri Dalam Sistem Pondok Pesantren 
Salafi Miftahul Huda Cihideung Bogor,” Ta’dib : Jurnal Pendidikan Islam, 7.2 (2018), h. 3. 
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Sampai kapan pun baik masa lalu ataupun masa modern, ilmu agama 

menjadi kajian sebagai sumber utama solusi berbagai permasalahan sekaligus 

tantangan sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari perubahan dalam 

skala besar (wide scale of change) yang melanda hampir seluruh sektor kehidupan 

manusia modern.6 Di antara masalah atau tantangan tersebut adalah runtuhnya 

moralitas manusia, mengakibatkan arah dan tujuan perkembangan peradaban 

manusia menjadi tidak jelas. 

Demikian, tentunya tidak terlepas dari peran agama untuk menjaga dan 

menumbuhkan kesadaran serta komitmen manusia kepada nilai-nilai kehidupan 

yang seharusnya, sehingga dampak negatif dari globalisasi dapat dikendalikan. 

Sebagaimana firman Allah swt. QS al-Ma@idah/5: 48. 

 ٓ �ً�  �ِ�ْ�َ�ِّ   ا�ِْ��َٰ�   اَِ�َْ�   وَاَ�َْ�ْ�َ� ِ�ّ�َ�ُ   ��َِّ��ً$�   ا�ِْ��ٰ�ِ   ِ#"َ   !ََ�!ْ ِ  �َْ�َ   ِْ%&َ� ,َ�ْ+ُ*(ْ   َ)'َ%ْ ِ   وَُ
 ْ)&ُ$َْ-َ�   ٓ ��ُ   اَ�َْ�لَ   �َِ �  ا7ََْ:اۤء7َُ(ْ   2ِ345َ6ْ   و1ََ   ا0/ 4�<   ِ#"َ   َ=�ۤءَكَ   َ; ِ�ّ   ِ#$ُْ*(ْ   َ=Aَ'َْ$�   �ُِ@ٍّ   اْ�َ
 ًB(َْCِ  �=ً�&َْ$#ِ ُ   �Eَۤءَ   وَ�َ:ْ  ۗ و4 AََFَ   ًB'َُ*(ْ   ا0/ اِ+َ�ةً   ا4#ُ �ِٰ*"ْ   و4 Hُ:َ'ُْ3َ(ْ   و4 ِ�ّ   ْIِ   ٓ �#َ   ْ)*ُJٰ6ٰا  

ِ   اPَِ  اNَْOْٰتِ<   ,Kُِ3َ5Lْ�َ:ا  �Aُ=ِْQُ*(ْ   ا0/َ �Aًْ%ِRَ   ْ)*ُSُِ3َّT%ُUَ ��َِ�  ْ)�ُْ$Vُ   ِ ْ%ِU  َۙن:ْYُِ'�َْZَ  
Terjemahnya: 

Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, 
membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan 
sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka 
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 
kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat di antara 
kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah 
hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-
lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu 
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 
perselisihkan itu.7 

 
6Hendi Kariyanto, “Peran Pondok Pesantren dalam Masyarakat Modern,”, h. 16. 

7Departemen Agama RI, Al-Qu’ran dan Terjemahannya Transliterasi Arab-Latin Model 
Per Baris (Semarang; CV. Asy Syifa, 2001), h. 243. 
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Dalam tafsir fi Dzilalil Qur’an, ayat tersebut menganjurkan untuk 

membuat kebajikan di antara manusia dengan tetap berpegang teguh kepada 

syariat Allah, seperti membahagiakan sesama manusia, tidak membuat kerusakan 

dibumi, berbuat adil, dan tidak menyimpang dari manhaj yang lurus. Karena 

menentang ketetapan adalah kejahatan dan kerusakan yang besar, dan salah satu 

ketetapan Allah adalah menjadikan tabiat manusia yang beragam. Dengan 

demikian, sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren memiliki peran 

penting dalam mendidik santrinya dengan mengajarkan nilai-nilai yang sesuai 

dengan ajaran agama dan syariat Allah.8 Diharapkan, dengan pengajaran nilai-

nilai ini, santri dapat menjadi manusia yang berbakti kepada Allah dan juga 

bermanfaat bagi sesama manusia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pondok 

pesantren memiliki peran penting dalam mendidik manusia yang memiliki 

karakter yang baik dan berakhlak mulia. 

Kemudian juga, Sebagai lembaga pendidikan Islam yang berfungsi untuk 

menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan Islam. Sukar 

dibayangkan agama Islam dapat berkembang pesat di tanah air tanpa lembaga 

pengembangan ilmu pengetahuan yang efektif seperti pondok pesantren. 

Sebagaimana dalam QS Āli-‘Imrān/3: 104: 

  Pَِإ !َۡ�ُ):نَ   ٞB 4#
ُ
أ  )ۡ*ُ$ِ#ّ 7ُُ(  وَۡ_َُ*"   �َِ à وْ�َ

ُ
وَأ  bQِ�َ$�ُۡ�ٱ  "ِ(َ وdََۡ$َ&ۡ:نَ  �QُAۡوفِ َۡ�fِ� �Qُونَ ُ

ۡ
gَdَو  ِNَۡOۡٱ

�hُِ'Yۡ:نَ   ُۡ� ٱ

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung.9 

 
8Sayyid Quthb, Tafsir Fi Dzilalil Qur’an (di Bawah Naungan Al-Qur’an), Jilid 3,( 

Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 241. 

9Departemen Agama RI, Al-Qu’ran dan Terjemahannya Transliterasi Arab-Latin Model 
Per Baris (Semarang; CV. Asy Syifa, 2001), h. 163. 



5 

 
 

Menurut Al Maraghi yang dimaksud dengan al ma’ruf adalah sesuatu 

yang dipandang baik menurut agama dan akal. Sedangkan yang disebut al 

munkar adalah lawan atau kebalikan dari yang ma’ruf. Dalam Mu’jam Mufradat 

al Fadz al Qur’an, ma’ruf didefinisikan nama bagi setiap perbuatan yang diakui 

mengandung kebaikan menurut pandangan akal dan agama. Selanjutnya di 

kalangan ahli tafsir dan para pakar dakwah kerap kali menghubungkan kata amar 

ma’ruf nahi munkar dengan kegiatan dakwah. Dakwah adalah menyeru, 

mengajak atau mendorong manusia dengan kuat agar berpedoman kepada 

kebaikan dan petunjuk Allah, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari 

kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat. Kegiatan dakwah pada intinya menggerakkan orang lain agar tertarik 

melakukan hal-hal yang ma’ruf dan menjauhi yang munkar. Kegiatan dakwah 

dalam konteks amar ma’ruf  mencakup segenap aspek kehidupan masyarakat, 

baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, politik dan 

sebagainya.10 Demikian hal tersebut, pondok pesantren dalam melaksanakan 

fungsinya sebagai lembaga dakwa, dapat berkontribusi dalam melakukan dakwah 

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga mampu menciptakan 

masyarakat yang lebih baik dan harmonis. 

Pondok pesantren dengan kehadirannya yang sangat khas dan telah lama 

berkiprah di negeri ini, serta mempunyai sejarah panjang dan unik. Secara 

historis, pesantren termasuk pendidikan Islam yang paling awal dan masih 

bertahan sampai sekarang. Pendidikan ini semula merupakan pendidikan agama 

Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara pada abad ke 

13. Demikian, pesantren dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang 

 
10 “Korelasi Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Pendidikan (Tafsir Surat Ali Imran, 3 : 104) 

-LP2M” <https://web.syekhnurjati.ac.id/lp2m/2021/02/05/korelasi-amar-maruf-nahi-munkar-dan-
pendidikan-tafsir-surat-ali-imran-3-104/> [diakses 2 April 2023]. 
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indigenous (makna keaslian Indonesia).11 Pesantren telah berjasa dalam mencetak 

kader-kader ulama, dan kemudian berperan aktif dalam penyebaran agama Islam 

dan transfer ilmu pengetahuan di masa modern saat ini. Karena keunikannya itu 

maka pesantren hadir dalam berbagai situasi dan kondisi serta mampu 

beradaptasi dengan globalisasi sedang terjadi dengan tanpa meninggalkan watak 

kepesantrenannya. 

Menurut Edy Supriyono, minimal ada tiga alasan mengapa pesantren 

tetap bisa beradaptasi, antara lain: Pertama, pesantren ditempati oleh generasi 

bangsa (mulai anak-anak hingga pemuda), dengan pendidikan yang tidak terbatas 

oleh waktu. Kedua, pendidikan pesantren yang mencoba memberikan 

keseimbangan antara pemenuhan lahir dan batin, Ketiga, paparan Nurcholish 

Madjid yang memberikan contoh masyarakat yang terkena ”dislokasi”, yaitu 

kaum marginal atau pinggiran di kota-kota besar, mereka banyak menyandarkan 

kebutuhan pendidikan agama pada pesantren.12 Di sinilah keunikan pondok 

pesantren yang masih tetap konsisten dengan menyuguhkan suatu sistem 

pendidikan yang mampu menjembatani kebutuhan fisik (jasmani) dan kebutuhan 

mental spiritual (rohani) manusia. Eksistensi pondok pesantren dalam menyikapi 

perkembangan zaman, tentunya memiliki komitmen untuk tetap menyuguhkan 

pola pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang 

cakap. Merujuk pada keberadaan pesantren seperti tersebut di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa pesantren merupakan sentral bagi segala aktivitas pendidikan 

Islam. Sebagai sentral seharusnya pesantren mampu mengantisipasi adanya 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan 

 
11Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Sejarah, https://ditpdpontren.ke

menag.go.id/sejarah (14 Januari 2023). 

12M. Yusuf Agung Subekti dan Moh. Mansur Fauzi, “Peran Pondok Pesantren dalam 
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar,” Al-I’tibar : Jurnal Pendidikan Islam, 5.2 (2018), h. 90. 



7 

 
 

memberikan pemikiran dan upaya baru yang lebih relevan dengan tuntutan 

zaman. 

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan 

kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang 

rah}matan li al-‘a>lami>n dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter dan 

cinta tanah air, serta terbukti memiliki peran yang nyata baik dalam pergerakan 

dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan peran dan kontribusinya 

makin jelas dibanding komponen bangsa lainnya, ketika ia melakukan dialog 

intens antara tradisi salafi dan budaya lokal.13 Dengan independensi yang tinggi, 

pesantren mampu menjadi kekuatan alternatif, sekaligus sebagai counter culture 

terhadap budaya hegemonik yang mengancam eksistensi budaya dan tradisi 

masyarakat Indonesia. 

Di samping itu, Haidar menegaskan bahwa pesantren didirikan untuk 

menjadi tempat pendalaman ilmu-ilmu agama (tauhid, fikih, usul fikih, tafsir, 

hadis, akhlak, tasawuf, bahasa Arab dan lain-lain). Seorang santri yang keluar 

dari pesantren diharapkan telah mampu memahami beraneka ragam mata 

pelajaran agama dengan kemampuan merujuk kepada kitab-kitab klasik.14 Karena 

tuntutan pokok yang mesti dikuasai oleh santri adalah ilmu-ilmu agama Islam, 

maka tidak boleh tidak, para santri diharuskan memahami ilmu-ilmu agama 

Islam itu dari sumber aslinya yakni al-Qur’an dan hadis yang telah dijabarkan 

oleh ulama-ulama terdahulu dalam kitab-kitab klasik berbahasa Arab dengan 

segala cabang-cabangnya yang merupakan ciri atau elemen pokok dalam institusi 

 
13Armai Arief, Reformasi Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: CRSD, 2005), h. 41. 

14Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di 
Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 68. 
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pesantren.15 Maka haruslah dipahami bahwa pondok pesantren sebagai wahana 

yang melahirkan sumber daya manusia yang handal dengan sejumlah predikat 

yang menyertainya seperti, ikhlas, mandiri, penuh perjuangan, tabah dan 

mendahulukan kepentingan masyarakat yang ada di sekitarnya selama tidak 

melenceng dari aturan agama. Dengan begitu santri-santri yang telah lulus 

nantinya, ketika terjun ke masyarakat akan beradaptasi secara bermanfaat 

melalui pengajaran-pengajaran ilmu agama yang telah didapatkan dari pesantren.  

Dalam interaksinya, pesantren secara sosiologis berperan sebagai kontrol 

sosial terhadap penyimpangan dalam arti seluas-luasnya. Dalam posisi ini, 

pesantren juga berperan sebagai agen perubahan kebudayaan (agent of cultural 

change) dari kebudayaan yang penuh dengan penyimpangan agama ke arah 

kebudayaan agamis, yang kemudian dikenal dengan sebutan santri. 

Dengan demikian pesantren telah terlibat dalam menegakkan negara dan 

mengisi pembangunan sebagai pusat perhatian pemerintah. Hanya saja dalam 

kaitan dengan peran tradisionalnya, sering diidentifikasi memiliki tiga peran 

penting dalam masyarakat: 1) Sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu 

Islam tradisional, 2) Sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam 

tradisional, dan 3) Sebagai pusat reproduksi ulama. Di samping itu pesantren 

juga berperan dalam berbagai bidang lainnya atau dengan kata lain sebagai 

fasilitator yang secara multidimensional baik berkaitan langsung dengan 

aktivitas-aktivitas pendidikan pesantren maupun di luar wewenangnya. Di mulai 

dari upaya mencerdaskan bangsa, dan kemudian terlibat langsung menanggulangi 

berbagai hal-hal yang menyimpang dalam masyarakat. 

 
15Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembauran Pendidikan Islam di 

Indoensia, h. 69. 
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Pondok Pesantren telah berkontribusi besar dalam mencetak cendekiawan 

muslim yang kemudian berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam serta 

mentransfer ilmu pengetahuan yang lain. Munculnya Pesantren dalam suatu 

daerah secara perlahan berubah cara berpikir masyarakat tentang pentingnya 

sebuah pendidikan, sehingga mereka tergerak untuk ikut aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran di pesantren tersebut baik secara langsung dengan 

mengikuti pengajian, memasukkan anak mereka ke dalam pendidikan pesantren 

atau secara tidak langsung meniru atau mengikuti perilaku kiai pemimpin 

pesantren tersebut. 

Akan tetapi di samping hal-hal yang menggembirakan tersebut di atas, 

perlu pula dikemukakan tantangan pesantren di zaman ini. Tantangan yang 

dialami pesantren menurut para ahli semakin lama semakin banyak, kompleks, 

dan mendesak. Hal ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). Di tengah kemajuan ilmu teknologi yang menjadi motor 

bergeraknya modernisasi, dewasa ini banyak yang meragukan upaya pesantren. 

Keraguan itu dilatar belakangi oleh kecenderungan pesantren untuk bersikap 

menutup diri dari ilmu teknologi. Menurut Azyurmadi Azra, kekolotan pesantren 

dalam mentransfer hal-hal yang berbau modern itu merupakan sisa-sisa respon 

pesantren terhadap kolonial Belanda. Lingkungan pesantren merasa sesuatu yang 

berbau modern, yang selalu mereka anggap dari barat, berkaitan penyimpangan 

dengan agama.16 

Walaupun demikian, pesantren tidak bisa berbangga hati dan puas dengan 

sekedar mampu bertahan terhadap sumbangan kejayaan dari masa lalu. 

Signifikansi pesantren terletak pada kontribusinya yang nyata bagi umat Islam 

 
16M. Yusuf Agung Subekti dan Moh. Mansur Fauzi, “Peran Pondok Pesantren dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar,” Al-I’tibar : Jurnal Pendidikan Islam, 5.2 (2018), h. 91. 
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secara khusus, dan masyarakat sekitar secara luas, dimasa kini dan akan datang. 

Keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan 

masyarakat. Pesantren merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang 

mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan 

pendidikan dan layanan lainnya.17 Adapun pemerintah, kini sebagai bentuk 

dukungan terhadap pengembangan pesantren, saat ini juga sudah dikeluarkan 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan 

pesantren. Dengan terbitnya Perpres tersebut pemerintah daerah bisa 

mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren pada fungsi pendidikan, 

fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan. 

Sejalan dengan hal tersebut, pada Pondok Pesantren Perguruan Islam 

Ganra, menjadi suatu wadah yang mempunyai kontribusi yang besar dalam 

masyarakat di Kec. Ganra Kab. Soppeng, melalui fungsinya di bidang 

pendidikan, dakwah dan pemberdayaan. Bidang pendidikan, menyelenggarakan 

pendidikan formal dan informalnya yang tidak hanya melahirkan santri yang bisa 

membaca dan menulis, tetapi lebih dari itu Pondok Pesantren Perguruan Islam 

Ganra juga melahirkan mubaligh yang berkompeten dalam bidang dakwah. 

Bidang keagamaan dilakukan dengan penyampaian ajaran Islam secara terus 

menerus dan terjadwal di berbagai desa di Kecamatan Ganra. Pemberdayaan 

dilaksanakan dengan melakukan pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja 

(BLK) yang dikelola langsung oleh pondok pesantren.18 Demikian hal tersebut, 

telah menginterpretasikan bahwa Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 

melaksanakan peranannya menfasilitasi, memotovasi, mengedukasi dan tugas 

kemasyarakatannya pada masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. 

 
17Abd A’la, Pembaharuan Pesantren, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h. 16 

18Rudhi, (31 Tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Ganra-Soppeng, 06 Maret 2023. 
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Peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat 

Kecamatan Ganra melakukan kegiatan pengajian di sejumlah tempat dan masjid 

yang menekankan pemahaman agama dan perinsip aqidah yang benar, hal 

tersebut bertujuan untuk memperkokoh tauhid, syariat agama dan nilai-nilai 

Islam pada masyarakat.  

Walaupun demikian, ada realitas yang tidak dapat disangkal, bahwa 

pondok pesantren dalam melaksanakan peranannya belum merata. Dengan kata 

lain, kontribusi pondok pesantren dalam hal ini, peranannya dalam bimbingan 

keagamaan, keilmuan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat, belum 

sepenuhnya tersalurkan secara baik, sehingga mengakibatkan kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai keislaman serta kurangnya 

keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh 

Pondok Pesantren. 

Keadaan yang serupa juga dialami Pondok Pesantren Perguruan Islam 

Ganra di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan peranannya 

dalam masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Melalui studi 

pendahuluan dengan observasi awal, didapatkan peranan pondok pesantren belum 

dilakukan secara optimal ditandai dengan  komponen penting yang ada di dalam 

pesantren dalam hal ini, kiai, pembina, dan santri belum sepenuhnya terjun ke 

masyarakat secara menyeluruh, hanya dilaksanakan pada tempat atau daerah-

daerah tertentu dan akses informasi program-program kemasyarakatan pesantren 

juga belum terbuka seluas-luasnya kepada masyarakat, seperti informasi 

pelatihan kerja BLK yang dikelola oleh pondok pesantren.19  

 
19Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dan 

sekitarnya, Observasi, Ganra-Kec. Ganra, 6 Januari 2023. 
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Oleh karena itu, sangat penting kiranya untuk diadakan sebuah kajian 

sejauh mana peranan pondok pesantren dalam masyarakat khususnya di 

Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari program-program yang dilakukan 

oleh lembaga tersebut. 

Hal-hal semacam inilah yang mendasari penulisan tesis dengan 

mengangkat sebuah topik permasalahan terkait dengan peranan Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat di Kecamatan Ganra 

Kabupaten Soppeng. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus penelitian 

 Fokus penelitian dalam pandangan Sugiyono adalah batasan masalah 

dengan memilih satu masalah penting dari luasnya masalah untuk penelitian 

kualitatif yang bersifat menyeluruh dalam kesatuan yang tidak terpisahkan 

(holistik).20 

Berdasar pada pernyataan fokus penelitian di atas, maka masalah dibatasi 

pada peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat di 

Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.  

2. Deskripsi fokus 

Fokus penelitian peranan pondok pesantren dalam masyarakat, terdiri atas 

sejumlah item sebagai deskripsi fokus diantranya: ragam peranan pondok 

 
20Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 207. 
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pesantren dan faktor pendukung dan penghambat peranan pondok pesantren 

dalam masyarakat. Dalam konteks peranan pondok pesantren, yang dimaksudkan 

adalah peranan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam pondok 

pesantren, yang meliputi: kiai, pengurus, tenaga pengajar/pembina dan santri 

pondok pesantren. 

Deskripsi ragam peranan pondok pesantren dalam masyarakat di 

antaranya: a) peranannya sebagai fasilitator adalah memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam ritual keagamaan, kegiatan penyiaran agama, dan pelatihan 

atau workshop yang diperlukan, meliputi: ketersediaan sumber daya manusia dan 

fasilitas pelatihan kerja BLK pondok pesantren, b) peranannya sebagai 

motivator, melihat kiprah pesantren dalam kegiatan melakukan dakwah di 

kalangan masyarakat, dalam arti kata melakukan suatu aktivitas menumbuhkan 

kesadaran beragama atau melaksanakan ajaran-ajaran agama secara konsekuen 

sebagai pemeluk agama Islam, c) peranannya sebagai edukator tidak terlepas dari 

identitas yang dimiliki oleh pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, 

d) peranannya sebagai mobilisasi adalah peranan sosial yang bertugas melakukan 

perbaikan kehidupan dalam masyarakat dengan menanggapi persoalan-persoalan 

kemasyarakatan, seperti: mengajak masyarakat menuju jalan Allah dengan cara 

yang baik dan menghindari kemungkaran, memelihara tali persaudaraan, dan 

menadah anak dari segala lapisan masyarakat. 

Adapun deskripsi dari faktor pendukung dan penghambat peranan pondok 

pesantren dalam masyarakat, di antaranya: pertama, faktor pendukung, meliputi: 

Kinerja pengurus dan tenaga pendidik yang baik, biaya pendidikan terjangkau, 

didukung oleh masyarakat, didukung oleh pemerintah, letak geografis. Kedua, 

faktor penghambat, meliputi: kurangnya lahan untuk perluasan yayasan, 

kurangnya tenaga pengajar, sarana dan prasarana yang belum memadai. 
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Tabel 1.1  

Fokus penelitian dan deskripsi fokus 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Peranan Pondok Perguruan Islam 
Ganra dalam Masyarakat di 
Kecamatan Ganra Kabupaten 
Soppeng 

A. Peranan Pondok Pesantren dalam 
Masyarakat 
1. Peranannya sebagai fasilitator 
2. Peranannya sebagai motivator 
3. Peranannya sebagai edukator 
4. Peranannya sebagai mobilisasi 

B. Faktor pendukung dan penghambat 
1. Faktor pendukung 
2. Faktor penghambat 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan di atas, maka yang menjadi persoalan pokok pada 

penelitian ini adalah bagaimana peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam 

Ganra dalam masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng; dengan sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam dalam masyarakat 

di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam melaksanakan peranannya di 

masyarakat Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng?  

D. Kajian Pustaka 

Penelusuran pada berbagai sumber dalam banyak literatur, jurnal, hasil 

studi dan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa variabel yang diteliti telah 

mendapat perhatian oleh banyak kalangan. Beberapa di antaranya dikemukakan 

relevansi nya dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 



15 

 
 

1. Tangguh Putra Pratama, “Peranan Pondok Pesantren Hudatul Muna Ii 

Ponorogo dalam Pengembangan Pendidikan Santri Untuk Menghadapi 

Tantangan di Era Globalisasi”. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa Pondok Pesantren Hudatul Muna II Ponorogo menerapkan sistem 

yang memadukan antara ilmu agama dan  ilmu umum, serta adanya 

program-program yang lain, seperti program pendidikan, program sosial, 

program perekonomian. Hal ini diambil sebagai perwujudan untuk 

mencetak generasi yang berkualitas secara fisik, mental dan spiritual serta 

berwawasan IPTEK. Hal itu nantinya akan menjadi bekal santri lulusan 

Pondok Pesantren Hudatul Muna II Ponorogo dalam menghadapi 

tantangan era globalisasi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu 

kekurangan tenaga pengajar profesional. Dan upaya yang dilakukan ialah 

pengurus pondok pesantren harus mengusahakan mengadakan 

penambahan guru-guru yang profesional sesuai dengan tuntutan 

pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya 

masyarakat.21 Adapun terkait perbedaan penelitian adalah lokasi dan 

objek penelitian yang berbeda. Penelitian pertama dilakukan di Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra di Kecamatan Ganra Kabupaten 

Soppeng, sementara penelitian kedua dilakukan di Pondok Pesantren 

Hudatul Muna II Ponorogo. Meskipun berbeda lokasi, keduanya 

membahas tentang pentingnya peran pondok pesantren dalam pendidikan 

untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Keduanya juga 

menyarankan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar profesional 

dengan mengadakan penambahan guru-guru yang sesuai dengan tuntutan 

 
21Tangguh Putra Pratama, “Peranan Pondok Pesantren Hudatul Muna Ii Ponorogo Dalam 

Pengembangan Pendidikan Santri untuk Menghadapi Tantangan Era Globalisasi”. SOSIALITAS; 
Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant 5, no 1 (2014) h. 15. 
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pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya 

masyarakat. 

2. Abdul Munib, “Peranan Pondok Pesantren Azzubir Dalam Pembinaan 

Akhlak Masyarakat Desa Talesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten 

Pamekasan”. Berkesimpulan bahwa, pondok pesantren mempunyai arti 

terhadap perkembangan pembangunan dewasa ini. Selain itu pondok 

pesantren sebagai lembaga dakwah dan sebagai kelompok elit desa sangat 

membutuhkan dukungan masyarakat disekitarnya, selama ini hubungan 

antara pesantren dan masyarakat di bangun berdasarkan motivasi 

keagamaan, sehingga masyarakat menjadi dukungan utama pesantren baik 

secara sosial keagamaan maupun politik.22 Terkait dengan perbedaan 

penelitian adalah lokasi dan fokus penelitian yang berbeda. Penelitian 

yang dilakukan dilakukan oleh peneliti yaitu di Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dengan 

fokus pada peran pondok pesantren dalam Masyarakat. Sedangkan 

penelitian di atas dilakukan di Pondok Pesantren Azzubir dengan fokus 

pada peran pondok pesantren dalam pembinaan akhlak masyarakat Desa 

Talesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Persamaannya 

adalah kedua penelitian membahas peran penting pondok pesantren dalam 

pembinaan masyarakat, baik itu dari sisi pembangunan, dukungan 

masyarakat, maupun pembinaan akhlak. Keduanya juga menekankan 

bahwa pondok pesantren memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

masyarakat sekitarnya sebagai pemberi bimbingan dan kekuatan dalam 

pembinaan akhlak masyarakat. 

 
22Abdul Munib, “Peranan Pondok Pesantren Azzubir Dalam Pembinaan Akhlaq 

Masyarakat Desa Talesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”. Al-Ulum Jurnal 
Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman 4, no 1 (2017) h. 86. 
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3. Wahyu Nugroho, “Peran Pondok Pesantren dalam Pembinaan 

Keberagamaan Remaja”. Penelitian ini berupaya menggali lebih dalam 

dalam tentang relasi masyarakat dengan pondok pesantren dan peran 

pondok pesantren dalam pembinaan keberagamaan remaja. Penelitian ini 

dilakukan mulai bulan November 2013 di pondok pesantren al-Hasan. 

Responden dalam penelitian ini terdiri atas, pengasuh, pengurus dan santri 

serta remaja sekitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Setelah melakukan 

analisis, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

keberagamaan remaja yang beragam dan agak minim. Peran pondok yang 

dijalankan sebagai fasilitator, mobilisasi, agent of development dan agen 

of excellence kurang berjalan maksimal.23 Adapun perbedaan penelitian 

antara "Peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam 

Masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng" dan "Peran Pondok 

Pesantren dalam Pembinaan Keberagamaan Remaja" terletak pada fokus 

dan lokasi penelitian. Penelitian pertama berfokus pada peran pondok 

pesantren dalam masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, 

sementara penelitian kedua berfokus pada peran pondok pesantren dalam 

pembinaan keberagamaan remaja. Selain itu, lokasi penelitian juga 

berbeda, di mana penelitian pertama dilakukan di Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra, sedangkan penelitian kedua dilakukan di Pondok 

Pesantren Al-Hasan. Namun, kedua penelitian memiliki persamaan dalam 

hal tujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran pondok pesantren 

dalam pembinaan keberagamaan dan bagaimana pondok pesantren dapat 

 
23Wahyu Nugroho, “Peran Pondok Pesantren dalam Pembinaan Keberagamaan 

Remaja”. MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, 8, no. 1 (2016), h. 89. 



18 

 
 

berkontribusi dalam masyarakat. Kedua penelitian juga menggunakan 

teknik pengumpulan data yang sama, yaitu wawancara dan observasi, 

serta memiliki fokus pada pembinaan keberagamaan dan bagaimana 

pondok pesantren dapat lebih efektif dalam melaksanakan peran tersebut. 

4. Pasmah Chandra, “Peran Pondok Pesantren dalam Membentuk Karakter 

Bangsa Santri di Era Disrupsi”. Hasil penelitian sebagai berikut: pertama, 

peran pondok pesantren dalam membentuk karakter santri tampak pada 

implementasi pendidikan karakter pada pondok pesantren al-Quraniyah 

Manna dilakukan melalui materi yang diajarkan di pondok pesantren 

kemudian melalui materi tersebut santri mampu mengamalkannya dengan 

benar. Implementasi pendidikan karakter juga dilakukan melalui 

keteladanan para kyai, pengasuh asrama, guru yang berinteraksi dengan 

mereka khususnya yang ada di lingkungan pondok pesantren. Sumber 

Implementasi pendidikan karakter terbesar ialah berasal dari 

program/kegiatan Pondok Pesantren. Misal kegiatan muatan lokal dan 

ekstrakurikuler. Kedua, faktor penghambat dan pendukung Implementasi 

pendidikan karakter tersebut terdiri dari faktor internal (kurangnya sarana 

prasarana, kurangnya tenaga pengajar) dan faktor eksternal (pengaruh 

perkembangan teknologi).24 Perbedaan antara penelitian "Peranan Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat di Kecamatan Ganra 

Kabupaten Soppeng" dengan penelitian "Peran Pondok Pesantren dalam 

Membentuk Karakter Bangsa Santri di Era Disrupsi" adalah fokus dari 

penelitiannya. Penelitian pertama lebih fokus pada peran pondok 

pesantren dalam membantu masyarakat sekitar dan menghadapi 

 
24Pasmah Chandra, “Peran Pondok Pesantren dalam Membentuk Karakter Bangsa Santri 

di Era Disrupsi”. Belajea: Jurnal Pendidikan Islam 5, no 2 (2020) h. 260. 
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tantangan era globalisasi, sementara penelitian kedua lebih fokus pada 

peran pondok pesantren dalam membentuk karakter santri di era disrupsi. 

Namun, kedua penelitian sama-sama mengungkapkan bahwa pondok 

pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan 

memberikan bimbingan pada masyarakat sekitarnya. Keduanya juga 

mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi 

pendidikan karakter di pondok pesantren, seperti kurangnya sarana 

prasarana dan pengaruh perkembangan teknologi. 

5. Abdullah Zawawi, “Peranan Pondok Pesantren Dalam Menyiapkan 

Generasi Muda di Era Globalisasi”. Berkesimpulan bahwa, pondok 

pesantren adalah lembaga pendidikan dan pusat dakwah Islamiyah tertua 

dan asli di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren 

memiliki akar sejarah yang panjang. Proses pendidikannya berlangsung 

selama 24 jam penuh, karena hubungan antara ulama/kiai dan santri yang 

berada dalam satu kompleks merupakan suatu masyarakat belajar. KH. 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menggambarkan bahwa pondok 

pesantren merupakan sebuah lingkaran pendidikan yang integral 

(menyatu), yang dicirikan dengan adanya sebuah beranda dimana setiap 

orang dapat mengambil pengalaman secara integral.25 Perbedaan 

penelitian adalah objek penelitiannya. Penelitian Peranan Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat di Kecamatan Ganra 

Kabupaten Soppeng lebih fokus pada peran pondok pesantren dalam 

masyarakat setempat, sedangkan penelitian Abdullah Zawawi lebih fokus 

pada peran pondok pesantren dalam menyiapkan generasi muda di era 

 
25Abdullah Zawawi, “Peranan Pondok Pesantren dalam Menyiapkan Generasi Muda Di 

Era Globalisasi”. Ummul Qura 3, no 2 (2013) h. 7. 
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globalisasi. Namun, terdapat beberapa persamaan antara kedua penelitian 

tersebut. Kedua penelitian tersebut mengangkat peran pondok pesantren 

dalam membentuk karakter dan akhlak santri serta menjadi pusat dakwah 

dan pendidikan Islam. Selain itu, kedua penelitian juga menyebutkan 

bahwa pondok pesantren memiliki sejarah panjang dan merupakan 

lembaga pendidikan yang menyatu dan integral dalam membangun 

masyarakat belajar. 

6. Ade Aspandi dengan judul penelitian “Pemikiran Nurcholis Madjid 

tentang Pendidikan Pesantren terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat” 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Nurcholis Madjid mengkritisi 3 

aspek. Pertama, mengembalikan pesantren pada visi dan misinya. Kedua, 

melakukan pembaruan terhadap metode pengajarannya. Ketiga, 

penyesuaian kurikulum. Pemikiran Nurcholis Madjid tentang pesantren 

saat ini sudah banyak diimplementasikan. Salah satunya di pesantren 

Tahfizul Qur’an Miftahul Falah Cirebon. Pesantren Miftahul Falah 

mengajarkan ilmu agama sekaligus ilmu pengetahuan lainnya yang 

dibutuhkan masyarakat sebagai wujud dari pembaruan pesantren yang 

mampu bersaing dan menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan 

aspek agama dan keislamannya.26 Perbedaan utama antara penelitian 

"Peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat di 

Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng" dan penelitian "Pemikiran 

Nurcholis Madjid tentang Pendidikan Pesantren terhadap Kehidupan 

Sosial Masyarakat" adalah objek penelitiannya. Penelitian pertama lebih 

fokus pada peran pondok pesantren dalam membentuk karakter santri dan 

 
26Aspandi, Ade. Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Pendidikan Pesantren terhadap 

Kehidupan Sosial Masyarakat. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015. 
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faktor pendukung serta penghambat implementasi pendidikan karakter. 

Sementara itu, penelitian kedua lebih fokus pada pemikiran Nurcholis 

Madjid tentang perluasan visi dan misi pesantren, reformasi metode 

pengajaran, dan penyesuaian kurikulum. Namun, terdapat persamaan 

dalam keduanya yaitu bahwa keduanya membahas peran pesantren dalam 

masyarakat, baik dalam membentuk karakter santri maupun dalam 

memberikan kontribusi pada kehidupan sosial masyarakat. Keduanya juga 

memiliki kesamaan dalam hal implementasi pendidikan karakter dan 

pembaruan pesantren agar dapat bersaing dan menjawab tantangan zaman 

tanpa meninggalkan aspek agama dan keislamannya.  

7. Faudzinaim Badaruddin, “Peranan kitab Jawi tasawuf sebagai medium 

transmisi ilmu Islam kepada masyarakat Melayu Nusantara”. 

Berkesimpulan, bahwa kitab jawi secara umumnya telah memainkan 

peranan penting dalam tradisi pendidikan Islam tradisional. Ia menjadi 

medium penyebar ilmu, pemikiran dan pandangan ulama-ulama Timur 

Tengah, khususnya di al-Haramayn, untuk disebarkan kepada penduduk-

penduduk Melayu di Nusantara sebagai panduan dalam keilmuan dan 

penghayatan Islam. Kesemua ini membuktikan wujudnya tali hubungan 

dan semangat persaudaraan yang kuat di kalangan para ulama di Timur 

Tengah dengan penduduk-penduduk di Nusantara sehingga 

memungkinkan terjadinya wacana “religio-intelektual” yang kuat di 

antara Timur Tengah yang dianggap sebagai sumber ilmu-ilmu Islam 

dengan Nusantara.27 Perbedaan penelitian antara "Peranan Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat di Kecamatan Ganra 

 
27Faudzinaim Badaruddin, “Peranan kitab Jawi tasawuf sebagai medium transmisi ilmu 

Islam kepada masyarakat Melayu Nusantara”. International Journal of Islamic Thought 1 (2012) 
h. 25. 
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Kabupaten Soppeng" dan "Peranan Kitab Jawi Tasawuf Sebagai Medium 

Transmisi Ilmu Islam kepada Masyarakat Melayu Nusantara" adalah pada 

fokus objek yang diteliti. Penelitian pertama lebih menekankan pada 

peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pusat dakwah 

Islam di Indonesia, sedangkan penelitian kedua lebih berfokus pada peran 

kitab Jawi sebagai medium transmisi ilmu Islam kepada masyarakat 

Melayu Nusantara. Namun, kedua penelitian tersebut memiliki persamaan 

dalam hal pendidikan dan transmisi ilmu di dalam agama Islam. 

Keduanya menunjukkan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam 

menyebarkan nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, 

serta bagaimana tradisi pendidikan Islam telah berkembang dan 

beradaptasi dengan konteks budaya dan sosial yang ada di Indonesia dan 

Nusantara pada umumnya. Selain itu, keduanya juga menunjukkan 

bagaimana Islam sebagai agama universal dapat diterjemahkan dan 

diimplementasikan dalam budaya dan konteks lokal. 

8. H. Bahaking Rama, dalam bukunya “Jejak Pembaharuan Pendidikan 

Pesantren: kajian Pesantren As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan”: 

Dalam perkembangan Pesantren As’adiyah sejak berdirinya berperan 

dalam pengembangan pendidikan di Sulawesi selatan dan wilayah timur 

dan berfungsi sebagai pencetak ulama dan pelestarian tradisi Islam. Di 

pesantren ini untuk menjadi seorang ulama atau kiai, santri dituntut untuk 

menguasai berbagai disiplin ilmu keagamaan. Karena itu, untuk sampai 

kepada gelar kiai (kiai muda), tidak semua santri dapat mencapainya. 

Seorang santri senior harus terlebih dahulu menempuh ujian hafalan dari 

kiai. Hasil ujian inilah menentukan apakah kiai mengakuinya atau belum. 

Kalau sudah diakui oleh kiai bahwa yang bersangkutan sudah pantas 
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menjadi kiai muda. Peran Pesantren As’adiyah yang begitu besar, 

menjadikan pemerintah dan masyarakat kabupaten Wajo menaruh 

harapan kepada pesantren ini untuk menjadi salah satu agen perubahan 

dan pembangunan masyarakat.  Dengan demikian, menjadi tuntutan pula 

bagi pesantren ini, untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan 

tantangan zaman.28 Adapun mengenai perbedaan penelitian adalah 

penelitian mengenai peran Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 

dalam masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng lebih 

menekankan pada peran pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam 

masyarakat setempat. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pesantren 

tersebut memainkan peran dalam pengembangan pendidikan Islam dan 

pemeliharaan tradisi keagamaan di lingkungan masyarakat setempat. 

Sedangkan penelitian H. Bahaking Rama tentang Pesantren As'adiyah 

Sengkang Sulawesi Selatan lebih menyoroti bagaimana pesantren 

tersebut berperan dalam pengembangan pendidikan di Sulawesi Selatan 

dan wilayah timur serta mencetak ulama untuk menjaga kelestarian 

tradisi Islam. Penelitian ini lebih menekankan pada metode pengajaran 

dan kurikulum di pesantren tersebut serta proses seleksi dan pengakuan 

gelar kiai. Secara umum, keduanya memiliki persamaan dalam fokusnya 

pada pesantren dan pendidikan Islam di Indonesia, namun memiliki 

perbedaan dalam penekanan pada aspek yang berbeda dalam konteks 

pendidikan Islam di Indonesia.  

9. Apiyah, dan Suharsiwi. “Pendidikan Karakter Santri di Pondok Pesantren 

Studi Kasus di Pesantren Al Ihrom Jakarta Barat”. Hasil penelitian 

 
28Bahaking Rama, Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren: Kajian Pesantren As' 

adiyah, Sengkang Sulawesi Selatan. Parodatama Wiragemilang, 2003. 
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menunjukkan bahwa usaha pesantren untuk mendidik santri berakhlak 

mulia dengan melalui model pembelajaran disiplin dan penanaman nilai 

religius pada pendidikan karakter dianggap cukup efektif. Penanaman 

nilai tersebut dilakukan oleh pelaku kebijakan pendidikan sebagai 

sentralnya ialah kiai bekerja sama dengan dewan pendidik. Realitas 

aktivitas di pesantren yang terjadi secara berkesinambungan dan kerja 

sama pesantren dengan orang tua dan masyarakat telah menanamkan 

karakter-karakter yang menjadi identitas santri. Inilah sisi keberhasilan 

pesantren dalam penanaman pendidikan karakter, karena pada prinsipnya 

penanaman karakter akan lebih efektif melalui pembiasaan dan teladan 

yang diawasi langsung oleh gurunya.29 Perbedaan utama antara penelitian 

terletak pada konteks pesantren yang diteliti. Penelitian tentang Peranan 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat di 

Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng meneliti peran pesantren dalam 

masyarakat dan pengembangan pendidikan agama di daerah tersebut. 

Sementara itu, penelitian tentang Pendidikan Karakter Santri di Pondok 

Pesantren Studi Kasus di Pesantren Al Ihrom Jakarta Barat fokus pada 

pendidikan karakter santri. Namun, terdapat juga persamaan antara kedua 

penelitian tersebut dalam hal pentingnya pendidikan agama dan karakter 

dalam pesantren. Keduanya menunjukkan bahwa pesantren memiliki 

peran penting dalam pendidikan agama dan karakter santri. Penanaman 

nilai-nilai religius dan karakter disiplin yang diajarkan oleh kiai dan 

dewan pendidik dalam pesantren dianggap cukup efektif. Selain itu, 

 
29Apiyah, dan Suharsiwi. “Pendidikan Karakter Santri di Pondok Pesantren Studi Kasus 

di Pesantren Al Ihrom Jakarta Barat”. Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ. Vol. 
2021. 
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keberhasilan dalam penanaman pendidikan karakter dapat dicapai melalui 

pembiasaan dan teladan yang diawasi langsung oleh gurunya.  

10. Ngarifin Sidhiq dengan judul “Humanisme Pendidikan Pesantren”. 

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua dan khas Indonesia. Ia 

merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi para pencinta 

ilmu dan peneliti yang berupaya mengurai anatominya dari berbagai 

dimensi. Pesantren sebagai pranata pendidikan ulama (intelektual) pada 

umumnya terus menyelenggarakan misinya dalam proses dan 

kontribusinya untuk  penyadaran umat.30 Perbedaan antara penelitian 

"Peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat di 

Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng" dan "Humanisme Pendidikan 

Pesantren" adalah fokus dan tujuan penelitiannya yang berbeda. 

Penelitian pertama lebih fokus pada peran pesantren dalam masyarakat 

setempat, sedangkan penelitian kedua lebih berfokus pada pendekatan 

humanisme dalam pendidikan pesantren. Namun, ada beberapa persamaan 

antara kedua penelitian tersebut. Keduanya sama-sama membahas 

tentang pesantren sebagai pranata pendidikan yang memiliki peran 

penting dalam masyarakat dan memegang peran dalam mendidik generasi 

muda. Keduanya juga mempertimbangkan peran tradisi dan nilai dalam 

pendidikan pesantren, dan pentingnya kerja sama antara pesantren dengan 

masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan pesantren. 

Berdasarkan pengamatan dan kajian tentang Pondok Pesantren Perguruan 

Islam Ganra,  penulis belum melihat adanya penelitian yang spesifik tentang 

peranan pondok pesantren dalam masyarakat, padahal pondok pesantren ini 

 
30Shiddiq, Ngarifin, and Sri Haryanto. "Humanisme Pendidikan Pesantren." Manarul 

Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam 14.1 (2014): 1-15. 
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sudah cukup lama masyhur sebagai lembaga pendidikan yang memberikan 

pengaruh besar pada masyarakat di Kec. Ganra Kabupaten Soppeng. 

Selain itu, hasil penelitian yang dikemukakan di atas memiliki kajian 

ilmiah yang sangat relevan dengan penelitian ini. Sehingga berkontribusi untuk 

mengkonstruksi tinjauan teoretis dan instrumen penelitian guna memperoleh data 

dalam konteks waktu yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini layak 

dilakukan untuk memperkaya dan memperluas hasil-hasil penelitian sebelumnya 

pada wilayah dan fokus kajian yang berbeda. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam dalam 

masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. 

b. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam melaksanakan peranannya di 

masyarakat Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian tesis ini diharapkan memiliki kegunaan yang mencakup 

dalam dua aspek, yakni: 

b. Kegunaan Teoretis 

1) Sebagai suatu karya ilmiah, tesis ini diharapkan dapat memberikan 

pemikiran yang signifikan di kalangan para pemikir dan intelektual dalam 

menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, 

khususnya para pengelola lembaga pendidikan untuk memperbaiki sistem 

pengelolaannya sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada 

masyarakat. 
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2) Sebagai wahana untuk mengembangkan potensi penulisan karya ilmiah, 

terutama bagi penulis maupun di kalangan akademisi dalam memberikan 

informasi mengenai peranan pesantren dalam menyebarkan ajaran Islam.  

c. Kegunaan Praktis 

Adapun kegunaan praktis dari penelitian tesis ini adalah: 

1) Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan (input) dan bahan referensi 

terhadap peningkatan kerja bagi mereka yang terlibat dalam dunia 

pendidikan secara umum, terkhusus kepada pendidikan di Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam 

pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong daya 

kritis dan perhatian instansi-instansi pendidikan, baik yang berada di lokasi 

penelitian maupun di lembaga pendidikan formal lainnya secara umum 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Peranan Pondok Pesantren 

1. Peranan 

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa 

Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in 

undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau 

pekerjaan.”1 Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.2  

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan.3 Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan 

tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai 

macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu 

sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. 

 
1Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) 

dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan 
Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan 
Lampung, 2014), h. 62 

2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Ed. Ke-3, Cet. Ke- 
4 Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 854 

3Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Bandung : Raja Grafindo, 2010) h. 112- 
113. 
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Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto melalui buku Sosiologi 

Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang 

harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi 

seseorang dalam masyarakat (yaitu sosial-position) merupakan unsur statis yang 

menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak 

menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang 

menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan4. 

Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan 

suatu peranan. Peranan mungkin mencangkup tiga hal, yaitu sebagai berikut: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.5 

Sehubungan dengan peranan pondok pesantren dalam tulisan ini adalah 

beberapa atau seperangkat peranan pondok pesantren perguruan Islam Ganra 

yang dapat dijadikan mediator dalam masyarakat, meliputi: kiai, pembina, dan 

santri Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 

2. Pondok Pesantren 

Pesantren secara umum diartikan sebagai tempat tinggal para santri. 

Perkataan pesantren disinyalir berasal dari kata santri, dengan penambahan 

 
4Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 213 

5Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 112-113 
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awalan “pe” dan akhiran “an”. Zamahkhsyari Dhofier mengutip beberapa 

pendapat tentang asal-usul istilah pesantren, seperti pendapat Profesor Johns 

yang mengatakan bahwa istilah santri sebenarnya berasal dari bahasa Tamil, 

yang berarti guru mengaji. C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal 

dari istilah Shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku 

suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Selain itu 

ada juga yang berpendapat bahwa kata shastri berasal dari kata shastra yang 

berarti buku-buku tentang ilmu pengetahuan.6 Dari beberapa pendapat para ahli 

di atas, walaupun anggapan mereka berbeda-beda tetapi, dikatakan maknanya 

tetap sama yakni mengarah pada pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. 

Istilah lain yang selalu disebut berpasangan dengan pesantren adalah 

pondok. Dengan begitu, istilah “pondok pesantren” menjadi sangat populer di 

masyarakat. Kata pondok sebelum tahun 1960 an lebih populer di Jawa dan 

Madura dibandingkan dengan kata pesantren. Dhofier menduga bahwa kata 

pondok itu agaknya berasal dari pengertian asrama-asrama para santri sebagai 

tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau barangkali pula berasal dari kata 

Arab funduq yang berarti hotel atau asrama. Mastuhu menggunakan istilah 

“pondok pesantren” dengan singkatan “PP” untuk menyebut enam lembaga 

pendidikan pesantren yang menjadi objek penelitiannya. Baik pesantren maupun 

pondok, sama-sama mengandung substansi pengertian sebagai tempat tinggal 

para santri, sehingga pemakaian istilah pondok pesantren merupakan penguatan 

makna saja. Akan tetapi, penggunaan salah satunya saja sebenarnya sudah 

dianggap cukup memadai untuk Mendeskripsikan lembaga pendidikan Islam 

Indonesia yang diklaim indigenous itu.7 

 
6Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern(Cet. 1; 

Makassar-Samata; Alauddin University Press, 2011), h. 76-77.  

7Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern,  h. 77-78. 
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Kata Indigenousis, sebagaimana yang dikutip oleh Muljono Damopolii. 

Secara lebih spesifik, Denis Lombard (sebagaimana yang dikutip oleh Amin 

Haedari) menyatakan pesantren mempunyai kesinambungan dengan lembaga 

keagamaan pra-Islam disebabkan adanya beberapa kesamaan antar keduanya. 

Misalnya, letak dan posisi keduanya yang cenderung mengisolasikan diri dari 

pusat keramaian serta adanya ikatan kebapakan antara guru dan santri 

sebagaimana yang ditunjukkan oleh kiai dan santri, di samping kebiasaan 

beruzlah (berkelana) guna melakukan pencarian ruhani dari suatu tempat ke 

tempat yang lainnya. Beberapa faktor inilah yang menjadi dasar pertimbangan 

untuk berkesimpulan bahwa pesantren merupakan suatu bentuk indigenous 

culture yang muncul bersamaan waktunya dengan penyebaran misi dakwah Islam 

di wilayah kepulauan Melayu Nusantara.8 

Adapun secara terminologi, pesantren didefinisikan sebagai lembaga 

pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya 

moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Perlu dijelaskan bahwa 

pengertian “tradisional” dalam definisi ini bukan berarti kolot dan ketinggalan 

zaman, tetapi menunjuk pada pengertian bahwa lembaga ini telah mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perjalanan hidup umat Islam. Jadi, 

term “tradisional” di sini bukan dalam arti tetap tanpa mengalami penyesuaian.9 

Dapat dikatakan  pesantren merupakan lembaga keagamaan yang mengikuti 

perkembangan zaman. 

Sebagaimana dilihat dari pengertian pesantren itu sendiri, bahwa 

pesantren dan pondok adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud 

 
8Muhaimin Latif, Dialektika Pesantren dengan Modernitas, (Makassar-Samata: Alauddin 

University Press, 2013), h. 40. 

9Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern,  h. 77-78. 
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proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional.10 Oleh sebab itu, 

lembaga pendidikan pesantren memiliki proses strategis dalam dunia pendidikan 

di negara kita, pesantren mempunyai tempat tersendiri bagi masyarakat. Hal ini 

dikarenakan pesantren telah memberikan sumbangan yang besar bagi 

pencerdasan kehidupan bangsa dan perkembangan kebudayaan masyarakat. 

a. Sejarah Pondok Pesantren 

Minimnya data tentang pesantren, baik berupa manuskrip atau 

peninggalan sejarah lain yang menjelaskan tentang awal sejarah pesantren, 

menjadikan keterangan-keterangan yang berkenaan dengannya sangat beragam. 

Asal-usul dan kapan persis munculnya pesantren di Indonesia sendiri belum bisa 

diketahui dengan pasti. Pasalnya meski mayoritas para peneliti, seperti Karel 

Steenbrink, Clifford Greets, dan yang lainnya, sepakat bahwa pesantren 

merupakan lembaga pendidikan tradisional asli Indonesia. Namun mereka 

mempunyai pandangan yang berbeda dalam melihat proses lahirnya pesantren. 

Setidaknya perbedaan pandangan ini dapat dikategorikan dalam dua kelompok 

besar.11 

Pertama, kelompok ini berpendapat bahwa pesantren merupakan hasil 

kreasi anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-

Islam. Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang memiliki kesamaan 

dengan sistem pendidikan Hindu-Budha. Pesantren disamakan dengan mandala 

dan asrama dalam khazanah lembaga pendidikan pra-Islam. Madjid menegaskan 

pesantren mempunyai hubungan historis dengan lembaga pra-Islam yang sudah 

ada semenjak kekuasaan Hindu-Budha, sehingga tinggal meneruskannya melalui 

 
10Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Paramadina, 

Jakarta; 1997), h. 3. 

11Hanun Asrohah, Pelembagaan, Pesantren: Asal Usul dan Perkembangan Pesantren di 
Jawa (Cet. 1; Jakarta: Depag RI, 2004), h. 1-7. 
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proses Islamisasi dengan segala bentuk penyesuaian dan perubahannya. 

Termasuk dalam kelompok ini adalah Th. G. Th. Pigeaud dalam bukunya, “Java 

In The Fourteenth Century”, Dhofir dalam Kitab Kuning: “Studi Tentang 

Pandangan Kiai”, dan Nurcholis Madjid dalam “Bilik-Bilik Pesantren”.12 

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa pesantren diadopsi dari 

lembaga pendidikan Islam Timur-Tengah. Kelompok ini meragukan pendapat 

yang pertama bahwa lembaga mandala dan asrama yang sudah ada semenjak 

zaman Hindu-Budha merupakan tempat berlangsungnya pengajaran tekstual 

sebagaimana di pesantren. Termasuk dalam kelompok ini adalah Martin Van 

Bruinessen, seorang sarjana Barat yang tertarik terhadap sejarah perkembangan 

dan tradisi pesantren di Indonesia.13 

Martin Van Bruinessen menyatakan tidak mengetahui kapan pesantren 

muncul untuk pertama kalinya. Memang banyak pihak yang menyebut dengan 

berpijak pada pendapat sejarawan yang banyak mengamati kondisi masyarakat 

Jawa, Pigeud dan de Graaf yang menyatakan bahwa pesantren sudah ada 

semenjak abad ke-16. Namun tidak jelas apakah semua itu merupakan lembaga 

pendidikan tempat pengajaran berlangsung. Lebih jauh lagi, Martin juga 

menyangkal pendapat yang menyatakan pesantren ada seiring dengan keberadaan 

Islam di Nusantara. Menurutnya, pesantren muncul bukan sejak masa Islamisasi, 

tetapi baru sekitar abad ke-18 dan berkembang pada abad ke-19 M. Meski pada 

abad ke-16 dan ke-17 sudah ada guru yang mengajarkan agama Islam di masjid 

dan istana yang memungkinkan pesantren berkembang dari tempat-tempat 

tersebut, namun tegas Martin bahwa pesantren tersebut baru muncul pada era 

 
12Amin Haedari et al., Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Globalisasi dan 

Tantangan Komplesitas Global (Cet. 1; Jakarta: IRD Press, 2004), h. 2.  

13Amin Haedari et al., Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Globalisasi dan 
Tantangan Komplesitas Global,  h. 4. 
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belakangan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya istilah pesantren dalam karya-

karya sastra klasik Nusantara, seperti dalam Serat Centini dan Cebolek. Bahkan 

istilah pondok pesantren juga tidak dijumpai dalam dua naskah lama yang ditulis 

pada abad ke-16 dan ke-17 yakni Wejangan Seh Bari dan Sejarah Banten.14 

Dalam lintas sejarah di era kemerdekaan, Alwi Shihab menegaskan bahwa 

Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik (w. 1419 H) merupakan orang 

pertama yang membangun pesantren sebagai tempat mendidik dan membimbing 

para santri. Bahkan dari hasil penelusuran sejarah ditemukan sejumlah bukti kuat 

yang menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada periode awal ini 

terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa, seperti Giri (Gresik), 

Ampel Denta (Surabaya), Bonang (Tuban) dan sebagainya. Kota-kota tersebut 

pada waktu itu merupakan kota cosmopolitan yang menjadi jalur penghubung 

perdagangan dunia, sekaligus sebagai tempat persinggahan para pedagang dan 

mubalig Islam yang datang dari jazirah Arabiah Persia, Irak, Hadramaut dan 

sebagainya.15 

Sepanjang sejarah, pesantren turut serta mewarnai perjalanan bangsa 

Indonesia. Usianya yang lebih tua dan memberikan kontribusi bagi negeri ini. 

terlepas dari itu semua, perkembangan dakwah Islam hari ini, juga tidak terlepas 

dari pengaruh pondok pesantren yang telah berhasil membina para kader ulama 

yang kemudian menyebar di setiap sudut negeri. Tradisi keilmuan yang tetap 

dilestarikan melalui kitab-kitab klasik sampai hari ini masih menjadi rujukan 

primer bagi para pendakwah. Tanpa pesantren sulit menghasilkan ulama yang 

benar-benar mumpuni. 

 
14Amin Haedari et al., Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Globalisasi dan 

Tantangan Komplesitas Global, h. 5. 

15Amin Haedari et al., Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Globalisasi dan 
Tantangan Komplesitas Global, h. 7. 
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b. 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: 

1) 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; 

2) Mendidik santri untuk menjadi manusia Muslim selaku kader- kader 

ulama dan mubalig yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta 

dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis; 

3) 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; 

4) Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan 

regional (perdesaan/masyarakat/lingkungan); 

5) Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai 

sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental- spiritual; 
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6) Mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat 

bangsa.16 

c. Elemen Dasar Pondok Pesantren 

 Setiap pesantren memiliki ciri khusus tersendiri dengan kegiatan dan 

bidang masing-masing. Namun terdapat lima elemen dasar yang dapat 

menjelaskan secara sederhana apa sesungguhnya hakikat pesantren itu, yang 

membedakannya dengan lembaga pendidikan lainnya. Kelima elemen tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pondok 

Pondok adalah asrama para santri yang dibangun dalam pesantren, itulah 

sebabnya sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan 

Islam tradisional di mana pada santri nya tinggal bersama dan belajar di bawah 

bimbingan seseorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai.17 

Adapun mengenai bangunan pondok pada tiap-tiap pesantren berbeda-

beda, baik kualitas maupun kelengkapannya. Ada yang didirikan atas biaya kiai 

nya, atas gotong-royong para santri, dan sumbangan warga masyarakat, atau 

sumbangan dari pemerintah. Tetapi dalam tradisi pesantren ada kesamaan yang 

umum, yaitu kiai yang memimpin pesantren biasanya mempunyai kewenangan 

dan kekuasaan mutlak atas pembangunan dan pengelolaan pondok18 

2) Masjid 

 
16Achmad Muchaddam Fahham, Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan 

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

17Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern,  h. 92-93. 

18Samsul Nizar, Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantra 
(Cet. 1; Jakarta; Kencana, 2013), h. 92. 
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Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren 

dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri 

terutama dalam salat lima waktu, kutbah dan salat Jumat dan tentu saja 

pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Dalam konteks pesantren, masjid dan kiai 

adalah dua hal yang memiliki keterkaitan erat satu dengan yang lainnya. Masjid 

digunakan oleh kiai sebagai pusat kegiatan. Di tempat inilah hubungan kiai-

santri bukan saja dalam bentuk transmisi ilmu-ilmu Islam, tetapi melainkan 

berupa penghormatan santri secara tulus kepada sang kiai.19 Masjid pesantren 

biasanya dibangun dekat rumah kediaman kiai dan berada di tengah-tengah 

lingkungan pesantren.20 Untuk mempermudah para warga pesantren menjangkau 

nya. 

3) Pengajaran kitab-kitab Islam klasik 

Secara sederhana kitab-kitab Islam klasik yang berbahasa Arab dan 

ditulis menggunakan aksara Arab dapat dipahami sebagai kitab kuning atau kitab 

gundul. Dinamakan kitab kuning karena ditulis di atas kertas yang berwarna 

kekuning-kuningan dengan format penulisan tanpa baris sehingga biasa juga 

dinamakan kitab gundul. Akan tetapi menambahkan bahwa kitab kuning tidak 

hanya menggunakan bahasa Arab, tetapi juga bahasa lokal (daerah), seperti 

Melayu, Jawa dan bahasa lokal lainnya di Indonesia dengan menggunakan aksara 

Arab. Dengan demikian selain ditulis oleh ulama di Timur Tengah juga ditulis 

oleh ulama Indonesia sendiri.21 Namun, tentunya kitab-kitab tersebut yang ditulis 

merupakan ajaran keagamaan. 

 
19Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern,  h. 95-96 

20Samsul Nizar, Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantra, h. 
93. 

21Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern,  h. 98. 
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Adapun kitab-kitab yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan dalam 

beberapa kelompok, yaitu: 1) nahwu (syntax) dan saraf (morfologi); 2) fikih; 3) 

ushul fiqih; 4) hadis; 5) tafsir; 6) tauhid 7) tasawuf; dan 8) cabang-cabang lainnya 

seperti tarikh dan balaghah. Selain di atas, kita-kitab tersebut memiliki pula 

karakteristik teks yang sangat pendek sampai pada teks yang terdiri dari 

beberapa bagian (berjilid-jilid) tebal. Dan dapat dikategorikan ke dalam tiga 

kelompok yaitu: 1) kitab-kitab dasar 2) kitab-kitab tingkat menengah dan 3) 

kitab-kitab besar.22 

4) Santri 

Sebutan santri biasanya selalu berhubungan dengan eksistensi tokoh 

agama yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Artinya bila ada santri maka tentu 

ada kiai yang mengajar mereka. Dengan kata lain santri di sini statusnya sebagai 

santri sedangkan kiai merupakan guru. Dalam tradisi pesantren dapat ditemukan 

dua macam santri yaitu, santri mukim dan santri kalong. 

Adapun yang dimaksud dengan santri mukim adalah santri-santri yang 

berasal dari daerah yang jauh dan karena itu memiliki probabilitas yang tinggi 

untuk menetap di dalam kompleks pesantren. Sementara santri kalong adalah 

mereka yang bermukim di sekitar pesantren, sehingga mobilitas mereka ke 

pesantren tidak ada hambatan sehingga mereka tetap memilih untuk tetap tinggal 

di rumah milik orang tuanya.23  

Kedua tipe santri di atas memiliki perbedaan, baik dari segi ilmu 

pengetahuan agama, pergaulan, kebersamaan dan hal lainnya yang menyangkut 

dari hakikat pesantren itu sendiri, yang mana santri mukim lebih kaya dengan 

ilmu keagamaan dibandingkan dengan santri kalong yang tidak menetap di 

 
22Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern,  h. 100. 

23Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern,  h. 100-
101. 
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pesantren dikarenakan mereka lebih merasa untuk tidak menetap di pesantren. 

Hanya saja tipe santri kalong lambat laun juga semakin berkurang seiring dengan 

ketatnya peraturan pesantren yang mewajibkan santri nya untuk tinggal di 

pesantren.24 Dalam kesimpulannya, terdapat perbedaan antara kedua tipe santri 

yang telah disebutkan, terutama dalam hal pengetahuan agama, pergaulan, 

kebersamaan, dan hakikat pesantren itu sendiri. Santri mukim memiliki 

keunggulan dalam pengetahuan agama, sedangkan santri kalong lebih memilih 

untuk tidak menetap di pesantren. 

5) Kiai 

Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Sebab 

bermula dari interaksi antara sang kiai dengan beberapa orang yang menambah 

ilmu pengetahuan kepadanya, secara gradual biasanya akan berangsur-angsur 

akan menjadi besar dan menimbulkan multiplier effect berupa dibangunnya 

masjid, pondok, dan akhirnya memenuhi keseluruhan elemen pesantren. Oleh 

karena itu tidak mengherankan jika ia menjadi pendiri dan pemilik pesantren 

tersebut.25 Dan sudah sewajarnya kiai merupakan salah satu tolok ukur dilihatnya 

pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan pesantren yang ia pimpin. 

d. 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 Aly, 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 

 
24Muhaimin Latif, Dialektika Pesantren dengan Modernitas,  h. 61. 

25Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern,  h. 104. 
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dengan ngaji atau 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 di 

bawah 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 Pendidikan 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 ekstrakurikuler26. 

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. 

 

  

 
26Abdullah Aly, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011), h. 184-189 
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e. 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 

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 
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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 tinggi27. 

Dari pembagian tipe pesantren di atas dapat disimpulkan bahwa pesantren 

tipe A dan tipe B dikategorikan ke dalam pesantren tradisional (salafiyah). 

Karena pesantren pada tipe A dan B masih memelihara bentuk pengajaran teks 

klasik dan 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. 

Adapun Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra termasuk dalam 

pesantren tipe C, D, dan E, yang dikategorikan sebagai pesantren modern 

 
27Abdullah Aly, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, h. 181 
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(khalafiyah). Pesantren ini memiliki pendidikan formal seperti pendidikan dasar, 

menengah pertama, dan menengah atas. Selain itu, juga terdapat pendidikan 

keterampilan seperti pertanian, otomotif, dan keterampilan lainnya. 

Meskipun telah memiliki pendidikan formal dan keterampilan, Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra tetap memperhatikan pendidikan moral dan 

agama. Dalam hal ini, pesantren ini memadukan antara pendidikan pesantren 

tradisional dan modern sehingga terdapat kesinambungan antara nilai-nilai 

agama dan moral dengan pendidikan formal dan keterampilan. Sebagai contoh, 

santri di pesantren ini tidak hanya belajar Al-Quran dan Hadits, namun juga mata 

pelajaran seperti Matematika dan Bahasa Inggris, dan pelatihan otomotif yang 

dikelola sendiri oleh pondok pesantren  

Dengan pendekatan seperti ini, Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 

diharapkan mampu mempersiapkan santrinya untuk menghadapi tantangan dunia 

modern tanpa melupakan nilai-nilai agama dan moral yang menjadi identitas 

pesantren. Hal ini sesuai dengan konsep pesantren modern yang berusaha 

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-

prinsip keislaman dan kesantrian yang menjadi ciri khas pesantren tradisional. 

3. Ragam peranan pondok pesantren dalam masyarakat 

Dimensi peranan pondok pesantren tidak bisa dilepas dari hakikat 

dasarnya bahwa pondok pesantren tumbuh berawal dari masyarakat sebagai 

lembaga informal desa dalam bentuk yang sangat sederhana.28 Salah satu misi 

awal didirikannya pondok pesantren adalah menyebarluaskan informasi ajaran 

dan pengetahuan agama Islam ke seluruh nusantara, baik dalam dimensi 

kepercayaan, budaya maupun kondisi sosial masyarakat. Melalui medium 

 
28M. Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan. (Jakarta: CV.Prasasti, 2002), 

h.35 
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pendidikan yang dikembangkan dalam bentuk pondok pesantren.29 Sebagai suatu 

lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural dapat dikatakan 

sebagai training center yang otomatis menjadi cultural central Islam yang 

disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya oleh masyarakat Islam 

itu sendiri yang secara defacto tidak dapat diabaikan oleh pemerintah.30 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pondok pesantren merupakan 

komunitas paling signifikan yang dapat diharapkan memainkan peranan dalam 

masyarakat secara efektif, Pondok pesantren merupakan salah satu institusi 

pendidikan tradisional yang telah hadir sejak lama. Lebih dari sekedar tempat 

untuk mempelajari agama Islam, pondok pesantren memiliki peran yang penting 

dalam membentuk dan memperkuat karakter masyarakat. Dalam sejarahnya, 

pondok pesantren telah menjadi pusat pendidikan yang mampu melahirkan 

tokoh-tokoh ulama dan pemimpin yang memainkan peran penting dalam sejarah. 

Namun, selain menjadi pusat pendidikan agama, pondok pesantren juga memiliki 

peran yang beragam dalam masyarakat, mulai dari menjadi fasilitator, motivator, 

edukator, hingga mobilisasi. Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut tentang 

ragam peran pondok pesantren dalam masyarakat, sebagaimana berikut ini: 

a. Peranannya sebagai fasilitator 

Menurut M. Faisol dikutip dari tulisannya, bahwa pesantren mempunyai 

peran sebagai fasilitator. Di mana keberadaan pondok pesantren sangat berguna 

bagi santri sebagai tempat mengembangkan ilmu agama dan bertukar informasi 

dengan santri lain.31 Dengan kata lain, pondok pesantren memberikan akses bagi 

 
29Yuzarion Zubir, “Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat”, h. 56. 

30Djamaluddi dan Abdullah Aly, Pendidikan Islam Kapita Selekta (Bandung: Pustaka 
Setia, 1998), h. 97 

31M Faisol, “Peran Pondok Pesantren dalam Membina Keberagamaan Santri”, Al-
Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1, no 2 (2017): 37-51. 
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masyarakat untuk mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas, adanya 

pondok pesantren sebagai fasilitator bagi para santri dapat bermanfaat bagi santri 

yang ingin mendalami ilmu agama karena di pondok pesantren ada kyai sebagai 

guru dan selain itu lingkungannya juga membawa suasana yang mendukung 

untuk santri belajar. 

Peranan fasilitator pondok pesantren yang mana selain sebagai sebuah 

lembaga pendidikan dan keagamaan namun juga sebagai lembaga pemberdayaan 

masyarakat. Sehingga pondok pesantren dapat menjadi sarana pengembangan 

potensi pemberdayaan masyarakat, Selain dengan adanya instrumen tersebut, 

pondok pesantren juga telah memberikan pelatihan (workshop) yang diperlukan. 

Sehingga kini pondok pesantren tidak hanya sekedar berperan sebagai sarana saja 

namun juga sebagai fasilitator.32 

Berkenaan dengan peranan pesantren sebagai fasilitator dalam 

masyarakat, sebagaimana dipertegas dalam undang-undang Republik Indonesia 

nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, bahwa: 

1) Pelatihan dan praktik kerja lapangan; 

2) Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat; 

3) Pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan 

menengah; 

4) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; 33 

Kebijakan tersebut di atas, seperti dalam sistem pendidikan yang 

dikembangkan oleh pondok pesantren sebagai upaya mengoptimalkan potensi 

yang dimilikinya, pondok pesantren memberikan pelatihan khusus atau diberikan 

 
32Yuzarion Zubir, “Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Al-

Tatwir  3, no. 1, (2016), h. 54 

33Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 
Tentang Pesantren, bab III, pasal 15-43 
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tugas magang di beberapa tempat, lembaga atau instansi yang sesuai dengan 

pengembangan yang akan dilakukan oleh pondok pesantren. Hal ini sangat 

membantu tugas pemerintah dalam upaya pemerataan kegiatan pengembangan, 

khususnya ekonomi di daerah agar setiap daerah memiliki potensi sumber daya 

manusia yang kompeten. 

b. Peranannya sebagai motivator 

Peranannya sebagai motivator, pondok pesantren memberikan inspirasi 

dan semangat untuk meningkatkan kualitas diri dan masyarakat. Melihat kiprah 

pesantren dalam kegiatan melakukan dakwah di kalangan masyarakat, dalam arti 

kata melakukan suatu aktivitas menumbuhkan kesadaran beragama atau 

melaksanakan ajaran-ajaran agama secara konsekuen sebagai pemeluk agama 

Islam. Sebenarnya secara mendasar seluruh gerakan pesantren baik di dalam 

maupun di luar pondok adalah bentuk-bentuk kegiatan dakwah, sebab pada 

hakikatnya pondok pesantren berdiri tak lepas dari tujuan agama secara total.34  

Keberadaan pesantren di tengah masyarakat merupakan suatu lembaga 

yang bertujuan menegakkan kalimat Allah swt. dalam pengertian penyebaran 

ajaran agama Islam agar pemeluknya memahami Islam dengan sebenarnya. Oleh 

karena itu kehadiran pesantren sebenarnya dalam rangka dakwah Islamiah. 

Hanya saja kegiatan-kegiatan pesantren dapat dikatakan sangat beragam dalam 

memberikan pelayanan untuk masyarakatnya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa 

seseorang tidak lepas dari tujuan pengetahuan agama. 35 

Pondok pesantren sebagai motivator dalam masyarakat dapat memberikan 

banyak manfaat, seperti meningkatkan keterampilan dan pengetahuan 

masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, membentuk karakter kepribadian yang 

 
34M. Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan. h. 37 

35M. Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan. h. 37 
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positif, dan membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah dan 

tantangan kehidupan. 

Selain itu, pondok pesantren sebagai motivator juga dapat membantu 

masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, seperti program-program pembangunan dan pengentasan 

kemiskinan. Dengan menjadi motivator yang efektif, pondok pesantren dapat 

membantu masyarakat untuk memiliki semangat dan motivasi yang tinggi dalam 

menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan kehidupan. 

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat, pondok 

pesantren sebagai motivator dalam masyarakat memiliki peran yang semakin 

strategis dalam membentuk karakter masyarakat yang tangguh, mandiri, dan 

berkualitas. Oleh karena itu, pondok pesantren perlu terus meningkatkan kualitas 

pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, sehingga dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan masyarakat dan 

negara. 

c. Peranannya sebagai edukator 

Peranan pondok pesantren sebagai edukator tidak terlepas dari identitas 

yang dimiliki oleh pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Berawal 

dari bentuk pengajian yang sangat sederhana, pada akhirnya pesantren 

berkembang menjadi lembaga pendidikan dan diikuti oleh masyarakat.36 

Demikian hal tersebut, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada 

masyarakat secara menyeluruh dapat dikategorikan terbatas baik dalam masalah 

agama maupun masalah ilmu pengetahuan pada umumnya. Hal ini sebagaimana 

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

dan ajaran utama serta senantiasa menjalankan perannya dalam meneruskan 

 
36M. Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan. h. 36-37 
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pengajaran ilmu pengetahuan Islam yang telah ada dari zaman Rasulullah saw. 

hingga kini.37 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan 

yang tidak jauh berbeda dengan pendidikan Islam yakni mencapai akhlak yang 

sempurna atau mendidik budi pekerti dan jiwa. Maksud mencapai akhlak yang 

sempurna yakni dapat digambarkan pada terciptanya pribadi muslim yang 

mempunyai indikator iman, takwa, taat menjalankan ibadah, berakhlak mulia dan 

dewasa secara jasmani dan rohani, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan 

ajaran Islam.  

Adapun yang disebut dengan terciptanya  pribadi muslim yang baik, 

takwa, taat menjalankan ibadah, seperti berakhlak mulia ialah seperti suri teladan 

yang dicontohkan pada pribadi  Nabi Muhammad saw. 

d. Peranannya sebagai mobilisasi 

Selanjutnya peranan sosial dalam pemberdayaan masyarakat yang 

dimiliki oleh pondok pesantren sebagai sebuah lembaga yang dapat memobilisasi 

masyarakat dalam perkembangan mereka. Peranan ini dibangun atas dasar 

kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga yang dipercaya dan dihormati oleh 

masyarakat serta adanya kharisma dari kiai sendiri, peranan pondok pesantren 

tentu menjadi sangat strategis dalam memberikan contoh atau mengajak untuk 

melakukan pengembangan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat 

sekitar, artinya dengan posisi seperti itu pondok pesantren dapat dengan mudah 

menggalang semangat kebersamaan masyarakat untuk ikut serta dalam 

menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan.38 

 
37Yuzarion Zubir, “Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat”, h. 44. 

38Yuzarion Zubir, “Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat”, h. 54 
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Pondok pesantren dilahirkan untuk memberikan respon terhadap situasi 

dan kondisi sosial suatu masyarakat yang tengah dihadapkan pada runtuhnya 

sendi-sendi moral melalui transformasi nilai yang ditawarkan pondok pesantren. 

Kehadirannya bisa disebut sebagai agen perubahan sosial (agent of social change) 

yang selalu melakukan pembebasan pada masyarakat dari segala keburukan 

moral, penindasan politik, pemiskinan ilmu pengetahuan dan bahkan dari 

kemiskinan ekonomi. Institusi pondok pesantren dengan begitu mengesankan 

telah berhasil mentransformasikan masyarakat di sekitarnya menuju kemakmuran 

dan kesejahteraan bersama.39 

Selain itu pesantren sebagai agen reformasi sosial yang menciptakan 

perubahan dan perbaikan dalam kehidupan masyarakat. Hal terakhir ini 

dimungkinkan terjadi karena pesantren dengan fitur sentral kiai mempunyai 

pengaruh yang kuat di kalangan masyarakat sekitar sehingga dapat melakukan 

mobilisasi sosial yang efektif.40 

Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan 

masyarakat muslim tanpa membeda bedakan tingkat sosial ekonomi orang 

tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih murah dari pada di luar pesantren, 

sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan jalan 

patungan atau masak bersama, bahkan ada di antara mereka yang gratis, 

terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Sebagai lembaga 

sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu 

dari masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, 

minta nasihat “doa”, berobat, dan minta ijazah yaitu semacam jimat untuk 

 
39Yuzarion Zubir, “Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat”, h. 55 

40M. Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani (Cet. I; 
Jakarta:  Yayasan Kamilah, 2015) h. 11-12. 
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menangkal gangguan dan lain sebagainya.41 peran pesantren sebagai lembaga 

sosial adalah mengajarkan para santri menjadi pribadi yang baik dalam 

berhubungan dengan sesama umat manusia, hidup rukun dengan santri lain, ustaz 

dan ustazah dan pengurus pondok. 

Tugas kemasyarakatan pesantren sebenarnya tidak mengurangi arti tugas 

keagamaannya, karena dapat berupa penjabaran nilai-nilai hidup keagamaan  

untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan fungsi sosial ini, pesantren 

diharapkan peka dan menanggapi persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti: 

memelihara tali persaudaraan, memberantas kebodohan, menciptakan kehidupan 

yang sehat dan sebagainya.42 Pada tataran ini, pondok pesantren telah berfungsi 

sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat (social empowerment), dan menjadi 

agen bagi pembangunan nasional, dalam lingkup yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

Adapun menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 

2019 tentang pesantren, terkait dengan peranan tersebut, dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah swt. dengan cara yang 

baik dan menghindari kemungkaran; 

2) Mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman 

yang rendah hati,  toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; dan 

 
41Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), h. 60. 

42M. Dawam Raharjo, Pergulatan Dunia Pesantren (Jakarta: P3M, 1985), h. 17. 
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3) Menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik  Tahun 1945.43 

Dari peranan tersebut, pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi 

dengan masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi rujukan moral (reference of 

morality) dan nilai-nilai kearifan sosial bagi kehidupan masyarakat umum.44 

Dengan berbagai peranan potensial yang dimiliki oleh pesantren, dapat 

dikemukakan bahwa pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan 

masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi rujukan bagi kehidupan masyarakat 

umum. 

Selain beberapa peranan pesantren di atas, dijelaskan juga oleh 

Azyumardi Azra yang dikutip dari bukunya berjudul Esai-esai Intelektual 

Muslim Pendidikan Islam menyebutkan bahwa peran pesantren antara lain: 

transmisi ilmu pengetahuan Islam, pemelihara tradisi Islam, pembinaan calon 

ulama.45 

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. 

 
43Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 

Tentang Pesantren, bab III, pasal 15-43 

44Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisas 
Institusi (Jakarta :Erlanggga, 2005), h.26. 

45Azyumardi Azra, Esai-Esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam, (Jakarta : Logos 
Wacana Ilmu, 1999), h. 89. 
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Pondok pesantren sebagai transmisi ilmu pengetahuan Islam yang mampu 

merespon dinamika perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan dengan tetap 

menjaga dan memelihara nilai- nilai Islam namun juga mampu menjawab 

masalah 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. Pondok pesantren merupakan sarana untuk menyiapkan para santri 

sebagai mutafaqqih fi al-din (mengkaji ilmu agama) yang mampu mencetak 

kader-kader ulama’ dan pendakwah yang mampu menyebarkan agama Islam. 

Pesantren memiliki peran yang penting dalam pelestarian 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 kampung halamannya dan tidak jarang pula para ulama yang telah lulus dari 

pesantren kembali ke kampong halamannya dan mendirikan pesantrennya sendiri. 

Sebagai tempat pembinaan calon ulama pesantren telah berhasil 

mencetak kader umat dan kader bangsa. Banyak alumni pesantren yang menjadi 

pemimpin umat dan bangsa atau menjadi elit strategis dalam berbagai bidang 

kehidupan. Selain banyak yang menjadi guru atau mubaligh, tidak sedikit 

keluaran pesantren yang menjadi pengusaha, tentara, cendekiawan, maupun 

wartawan. Hal ini menunjukkan bahwa produk lembaga pendidikan pesantren 

memperoleh pengakuan sosial yang luas. 
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B. Masyarakat 

1. Pengertian Masyarakat 

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “society” asal kata “sociuc” 

yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu 

“syirk” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.46 Adanya 

saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan 

disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur 

kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial 

maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.47 Definisi tersebut dikuatkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa masyarakat ialah sejumlah 

manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang 

mereka anggap sama.48 Dalam makna yang lain masyarakat diartikan sebagai 

pergaulan hidup manusia (sekumpulan orang yang hidup) bersama di suatu 

tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu.49 

Selain itu, dikutip dari Sulfan dan Mahmud, menyatakan bahwa  

masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, 

tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada 

kehidupan kolektif. Manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh 

keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. 

Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan 

perilaku individu karena individu-individu tersebut terkait dengan hukum dan 

 
46Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), h. 157 

47M. Munandar Soelaiman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, Eresco, 
(Bandung: Eresco, t.th), h. 63. 

48Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (edisi ke-3; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 242.   

49Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, h. 721. 
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sistem tersebut.50 

Dari pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat adalah 

satu kesatuan manusia (sosial) yang hidup dalam suatu tempat dan saling bergaul 

(interaksi) antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan 

(adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu 

kebudayaan. 

Di dalam Islam diungkapkan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt. 

dari seorang laki-laki dan perempuan, berkelompok agar di antara mereka saling 

mengenal dan menjalin hubungan dengan masyarakat, sebagaimana firman Allah 

swt. QS al-Hujura@t/49: 13, yang berbunyi: 

�&َ ijَ�a!   ُا�4�ِ  ا��4س   ْ)*ُٰ$Kَْ'lَ   ْ"ِ#ّ   ٍQVََذ   nْٰ�ُا o:ْAُEُ   pَqrۤ�3َsًَ�  وََ=Aَ'ْ$ُٰ*(ْ   و4   ان�Aََ_ِ ۚ    4ِرَُ,ْ:ا   و4
 ْ)*ُ#َQَvَْا  َ�ْ$(ِ  ِ َ  ان4ِ ۗ اJKْٰ6َُ*(ْ   ا0/   Nِْ3lٌَ  َ)'ِ%ْ(ٌ  ا0/

Terjemahnya: 

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.51 

Ayat di atas memberikan penjelasan bagaimana manusia bergaul dengan 

sesamanya, hai semua manusia, kami menjadikan kamu bermacam-macam umat 

(berbangsa-bangsa) dan bernegeri-negeri bukan supaya kamu berperang-perangan 

melainkan supaya berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan antara satu dengan 

yang lain. Satu bangsa tidak lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu 

pengetahuannya dan kecakapannya, sedang orang yang terlebih mulia disisi Allah 

 
50Sulfan dan Mahmud. “Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari”. Aqidah-

Ta: Jurnal Ilmu Aqidah 4, no. 2 (2018) h. 273. 

51Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: P.T. Parca, 2018), h. 
518. 
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ialah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu patutlah segala bangsa insaf, bahwa 

mereka dijadikan Allah bukanlah untuk berperang-perangan melainkan untuk 

berkenalan antara satu dengan yang lain.52 

Kesimpulannya, ayat tersebut menekankan pentingnya manusia untuk 

saling mengenal dan mencintai sesamanya, tidak peduli dari bangsa atau negara 

mana dia berasal. Allah menciptakan manusia dengan perbedaan-perbedaan 

tersebut agar manusia dapat belajar satu sama lain, dan bukan untuk berperang 

satu sama lain. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang 

bertakwa, sehingga setiap bangsa harus memahami bahwa tujuan diciptakannya 

manusia adalah untuk saling mengenal dan mencintai, bukan untuk berperang. 

2. Ciri Ciri Masyarakat 

Menurut Soerjono Soekanto, ciri-ciri masyarakat yaitu 

a. Hidup Secara Berkelompok  

Ciri-ciri masyarakat yang pertama adalah Manusia yang hidup secara 

bersama dan membentuk kelompok. Kelompok inilah yang nantinya membentuk 

suatu masyarakat. Mereka mengenali antara yang satu dengan yang lain dan 

saling ketergantungan. 

b. Melahirkan kebudayaan. 

Ciri masyarakat yang berikutnya ialah yang melahirkan kebudayaan. 

Dalam konsepnya tidak ada masyarakat maka tidak ada budaya, begitu pun 

sebaliknya. Masyarakatlah yang akan melahirkan kebudayaan dan budaya itu 

pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai proses 

penyesuaian. 

c. Mengalami perubahan 

 
52Mahmud Yunus, Tafsir Qur’an Karim Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya 

Agung, 2004), hlm. 766 
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Ciri masyarakat yang berikutnya yaitu yang mengalami perubahan. 

Sebagaimana yang terjadi dalam budaya, masyarakat juga turut mengalami 

perubahan. Suatu perubahan yang terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari 

dalam masyarakat itu sendiri. Dalam suatu penemuan baru mungkin saja akan 

mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu. Setiap unsur di masyarakat 

pasti mengalami perubahan, contohnya perubahan sosial dapat meliputi 

perubahan nilai-nilai, norma, teknologi, dan interaksi sosial. 

d. Adanya interaksi  

Ciri masyarakat yang berikutnya adalah manusia yang berinteraksi. Salah 

satu syarat sebuah masyarakat adalah terdapatnya hubungan serta bekerja sama 

dengan individu lain dengan begitu hal tersebut akan melahirkan interaksi. 

Interaksi ini boleh saja berlaku secara lisan maupun tidak, dan komunikasi 

berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain. Terlihat bahwa di 

dalam masyarakat, terdapat individu-individu yang saling berkomunikasi 

membentuk sebuah entitas sosial yang hidup. Ada sekian banyak sarana dan 

prasarana yang menjalin interaksi dan kontak sosial antar individu-individu 

tersebut, yang cakupannya tidak saja sebatas keluarga yang satu dengan keluarga 

yang lain semata, melainkan lebih luas dari itu, yakni para ranah hubungan 

internasional. 

e. Adanya seorang pemimpin. 

Ciri masyarakat yang berikutnya yaitu terdapat kepemimpinan. Dalam hal 

ini pemimpin terdiri dari ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan lain 

sebagainya.  

f. Memiliki stratifikasi sosial 

Ciri masyarakat yang terakhir ialah adanya stratifikasi sosial. Istilah 

stratifikasi (stratification) berasal dari kata strata dan stratum yang berarti 
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lapisan. Karena itu stratifikasi sosial (social stratification) sering diterjemahkan 

dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan 

(status) yang sama menurut ukuran masyarakatnya, dikatakan berada dalam 

suatu lapisan (stratum)53 

3. Faktor yang mempengaruhi masyarakat 

Masyarakat merupakan kelompok kehidupan yang sangat kompleks 

dengan berbagai kemungkinan yang mempengaruhinya, sehingga wajar ketika 

karakter masyarakat terbentuk karena terjadi singgungan dalam kehidupan 

masyarakat. 

Dalam interaksi sosial, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu 

terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Di antara berbagai faktor 

yang mempengaruhi adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang 

dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga 

agama, serta faktor emosi.54  

Murtadha Muthahari menerangkan bahwa masalah dinamika sejarah dan 

faktor-faktor penggerak yang menyebabkan gerak maju masyarakat biasanya 

dirumuskan dalam suatu cara yang terungkap sebagai pemikiran tertentu.55 Lebih 

lanjut dia paparkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat, 

khususnya faktor yang menentukan kemajuan masyarakat merupakan bagian-

bagian tertentu antara lain; a) ras-ras atau keturunan tertentu, b) lingkungan, c) 

genius atau memiliki kemampuan istimewa, d) ekonomi, e) takdir, f) pendidikan. 

 
53Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,  2003), h. 

2. 

54Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai. (Cet. 10; 
Jakarta: LP3ES, 2011), h. 30. 

55Murtadha Muthahhari, Masyarakat dan Sejarah (Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 
2012), h. 208. 
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Kajian tentang konteks masyarakat ini, ketika disandingkan dengan 

peranan pondok pesantren, dititik beratkan pada pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan oleh pondok pesantren. Pemberdayaan masyarakat ialah suatu tindakan 

membangkitkan kemauan, kemampuan, dan kepercayaan pada diri sendiri, agar 

mereka dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan. Juga, agar mereka 

bergerak secara metodis, efisien dan terorganisir.56  

Sedangkan dalam konteks peranan pesantren, pemberdayaan di sini 

dimaksudkan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pesantren sebagai 

proses, cara, perbuatan memberdayakan serta membangkitkan kemauan, 

kemampuan, dan kepercayaan pada diri sendiri, agar mereka dapat terlibat secara 

aktif dalam suatu gerakan masyarakat yang terlaksana secara metodis, efisien 

dan terorganisir dalam suatu program yang dilakukan oleh pesantren bersama 

masyarakat. 

Sebagaimana uraian tentang masyarakat di atas, ketika dikaitkan dengan 

konteks peranan pondok pesantren yang telah dijelaskan sebelumnya, pesantren 

sebagai lembaga atau institusi pendidikan tentunya memiliki peranan. 

Selanjutnya lebih rinci telah ditegaskan oleh Dulay, Pesantren memiliki peran 

yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, 

berkeadilan, dan memiliki tingkah laku keagamaan yang kuat. Dulay 

mengemukakan beberapa ciri masyarakat yang dipengaruhi oleh peran pesantren, 

yaitu: 

1. Masyarakat yang taat beragama dan memiliki etos kerja tinggi: Pesantren 

memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter 

masyarakat yang taat beragama dan memiliki etos kerja yang tinggi. Hal 

 
56Hendi Kariyanto, “Peran Pondok Pesantren dalam Masyarakat Modern." Jurnal 

Pendidikan: Edukasia Multikultura”. 2, no 2 (2020) h. 53. 
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ini karena pesantren tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi 

juga memberikan pendidikan karakter dan kecakapan hidup yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

2. Masyarakat yang menghargai kebinekaan: Pesantren juga memiliki peran 

dalam membentuk masyarakat yang menghargai kebinekaan. Hal ini 

terjadi karena pesantren menerima santri dari berbagai latar belakang 

sosial dan etnis yang berbeda, sehingga terjadi interaksi dan toleransi 

antar-santri. 

3. Masyarakat yang memiliki jiwa sosial dan peduli terhadap sesama: 

Pesantren juga memiliki peran dalam membentuk masyarakat yang 

memiliki jiwa sosial dan peduli terhadap sesama. Hal ini terjadi karena 

pesantren juga mengajarkan nilai-nilai sosial dan memberikan pelatihan 

keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Masyarakat yang kreatif dan inovatif: Pesantren juga memiliki peran 

dalam membentuk masyarakat yang kreatif dan inovatif. Hal ini terjadi 

karena pesantren mendorong santrinya untuk mengembangkan kreativitas 

dan inovasi dalam berbagai bidang, seperti seni, sastra, dan teknologi. 

Dengan memiliki ciri-ciri tersebut, pesantren diharapkan dapat berperan 

aktif dalam membangun masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan memiliki 

tingkah laku keagamaan yang kuat. 57 

 

 

 

 

 
57Ahmad Afif, Psikologi Kaum Bersarung: Psikologi Remaja Pesantren (Cet. 1; 

Makassar-Samata; Alauddin University Press, 2013), h. 101-102. 
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C. Kerangka Konseptual 

 

 

 

Peranan Pondok 
Pesantren Perguruan 
Islam Ganra dalam 

Masyarakat 

Ragam Peranan 
Pondok Pesantren 
Perguruan Islam 

Ganra  

Peranannya 
sebagai 

fasilitator  

Peranannya 
sebagai 

motivator 

Peranannya 
sebagai 

mobilisasi 

Faktor pendukung dan 
penghambat 

Peranannya 
sebagai 

edukator 



 

61 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang menyeluruh untuk mencari 

dan mengumpulkan data yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini 

mengkaji tentang Peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam 

Masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, Kabupaten Soppeng. 

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research), dimana untuk memperoleh data atau informasi yang berasal dari 

informan diperoleh secara langsung dengan cara peneliti terjun ke lapangan.1 

Menurut Abuddin Nata, tujuan dari pada penelitian lapangan adalah untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 

interaksi lingkungan sesuatu unit penelitian ini mengenai Peranan Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat di Kecamatan Ganra 

Kabupaten Soppeng; studi secara intensif mengenai pondok pesantren sebagai 

lembaga pendidikan. Serta studi lapangan yang fokus perhatiannya pada 

masyarakat di Kecamatan Ganra dengan adanya Pondok Pesantren Perguruan 

Islam Ganra. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif  berfokus 

pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian 

dilakukan. Selanjutnya, data yang telah terkumpulkan kemudian diolah, 

dianalisis dan dinarasikan sebagaimana layaknya laporan penelitian.2 Dimana 

 
1Rosady Ruslan,Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi (Jakarta; PT. Raja 

Grafindo Persada,2004) h. 32. 

2Moh Nazir, Metode Pendekatan  (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1988) h. 63. 
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hasil data yang telah dianalisis bukan dalam bentuk angka statistik melainkan 

dinyatakan dalam fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun 

fenomena buatan manusia. Fenomena tersebut bisa berupa bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dengan yang lainnya.3 Jadi dalam penelitian ini penulis akan 

memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal 

dari subjek atau objek penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, 

Kabupaten Soppeng. Alasan yang melatarbelakangi peneliti memilih lokasi 

tersebut karena melihat pertumbuhan yang dari tahun ke tahun pondok pesantren 

tersebut semakin berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam yang juga 

merupakan sarana pembinaan masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam 

masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Selain itu Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra salah satu lembaga pendidikan pesantren serta 

yang paling menonjol di antara lembaga pendidikan lainnya yang ada di 

Kecamatan Ganra tersebut dan itu sangat terlihat bagi masyarakat Ganra 

sehingga peneliti bermaksud memberikan pengertian dan penjelasan tentang 

peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra. Selain itu lokasi tersebut 

mudah dijangkau, diakses dan ekonomis, serta memberikan sumbangan 

kepustakaan bagi warga pesantren khususnya masyarakat sehingga dapat 

termotivasi dalam meningkatkan kesadaran beragama melalui jalur pendidikan 

dalam hal ini adalah pesantren. 

 
3Sukmaninata, Metode Penelitian Pendidikan(Cet. 1; Bandung; Rosdakarya, 2006), h. 

72. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan (approaches) diartikan secara etimologi sebagai tindakan 

mendekati/permulaan.4 Berdasar pada pengertian itu, pendekatan sering 

dihubungkan dengan suatu objek, seperti pembelajaran, sehingga membentuk 

suatu definisi tentang pendekatan pembelajaran sebagai titik tolak atau sudut 

pandang seseorang terhadap proses pembelajaran.5 

 Pendekatan yang dihubungkan dengan penelitian, membentuk suatu 

konsep tentang pendekatan penelitian sebagai titik tolak atau sudut pandang 

peneliti terhadap proses penelitian. Titik tolak penelitian berkaitan dengan 

metodologi, sedangkan sudut pandang menyangkut disiplin ilmu yang berkaitan 

dengan objek penelitian, sehingga digunakan pendekatan metodologi, dan 

pendekatan studi/keilmuan. 

1. Pendekatan Metodologi 

 Pendekatan penelitian yang tepat sebagai titik tolak untuk memecahkan 

masalah praktis dalam bidang pendidikan adalah pendekatan naturalistik, yaitu 

pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan 

menyeluruh mengenai objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan-

kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas permasalahan dalam konteks waktu 

dan situasi tertentu.6 Pendekatan ini menurut Brogan dan Taylor dalam Moloeng 

 
4John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 

t.th.), h. 35.  

5Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 295.  

6Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Cet. I; Bndung: Sinar 
Baru, 1989), h. 6.  
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adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.7 

 Pendekatan naturalistis tepat pada penelitian yang mengungkap makna 

secara nyata dan mendalam mengenai peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam 

Ganra dalam masyarakat sebagai objek penelitian untuk menghasilkan 

kesimpulan-kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah. 

2. Pendekatan Studi/Keilmuan 

 Berdasar pada objek pendidikan adalah manusia, maka penelitian 

pendidikan pada dasarnya dapat didekati dari berbagai sudut pandang keilmuan 

yang berobjek manusia, tetapi pendekatan studi sebagai perspektif yang relevan 

secara akademik untuk membahas masalah pendidikan sebagai objek penelitian 

untuk pendidikan agama Islam yang merupakan program studi (bidang kajian) 

penelitian adalah pendekatan pedagogik.8 

Pendekatan pedagogik adalah pendekatan yang menerangkan tentang 

gejala-gejala perbuatan mendidik atau dengan kata lain pedagogik adalah ilmu 

yang memberikan landasan, pedoman, dan arah sasaran dalam usaha membentuk 

manusia yang beradab yaitu manusia yang berketerampilan, berbudaya, dan 

berpengetahuan. Oleh karena itu pendekatan ini penting digunakan dalam 

penelitian ini.9 Karena pendekatan pedagogik adalah gejala perbuatan mendidik 

dimana yang melaksanakannya adalah pondok pesantren melalui unsur yang ada 

di dalamnya meliputi; kiai, pembina dan santri dalam melaksanakan peranannya 

dalam masyarakat. 

 
7Lexy J, Moloeng, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Rosdakarya,2004), h. 4 

8Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 
2013), h. 16. 

9Uyoh Sadullah, dkk, Pedagogig (Ilmu Mendidik), (Cet. I; Bandung: Alfa Beta, 2010), h. 
7 
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C. Sumber Data 

Setiap penelitian memerlukan data dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat, agar data yang 

terkumpul relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak menimbulkan 

kekeliruan dalam penyusunan interpretasi dan kesimpulan. 

Penelitian kualitatif berangkat (starting point) dari kasus keberadaan 

individu atau kelompok  dalam situasi sosial (social situation) tertentu yang 

mencakup tiga unsur utama, yaitu pelaku (actors) sebagai pelaku atau aktor dari 

suatu kegiatan, tempat (place) di mana suatu kegiatan dilakukan, dan aktivitas 

(activities) yang merupakan aktivitas yang dilakukan aktor di suatu tempat 

dalam konteks yang sesungguhnya.10 

Peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat 

yang dilakukan oleh kiai, pengurus, pembina, dan santri sebagai aktor, 

berlangsung di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng sebagai tempat, dan 

terjadi situasi sosial, merupakan rangkaian sumber data, baik sumber data primer 

maupun sumber data sekunder. 

1. Sumber data primer 

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah untuk memperoleh data, berupa 

informasi dari sumber tertentu. Sumber data dalam penelitian menurut Arikunto 

adalah subjek dari mana data (informasi) diperoleh.11 Informasi diperoleh dari 

 
10A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,   

(Prenada Media, 2016),  h. 368. 

11Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV; Jakarta: 
Rineka Cipta, 2013), h. 172. 
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narasumber sebagai sumber informasi yang hidup, dan memiliki kriteria 

tertentu.12 Selain terlibat langsung dalam proses yang mengetahui masalah yang 

diteliti sehingga dapat memberikan informasi, juga memiliki kriteria tertentu 

sebagai sumber data primer.  

Adapun kriteria yang diprasyaratkan sebagai sumber data menurut 

Sugiyono, yaitu: (a) memahami dan menghayati sesuatu melalui proses 

akulturasi (pembudayaan), (b) sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan 

yang sedang diteliti, (c) ada waktu yang memadai untuk memberikan informasi, 

(d) tidak cenderung memberikan informasi yang dikemas sendiri, dan (e) 

tergolong cukup asing dengan peneliti agar lebih menggairahkan untuk dijadikan 

sebagai narasumber.13 

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, ditetapkan beberapa yang 

mempunyai keterlibatan langsung dalam melakukan peranan pondok pesantren 

dalam masyarakat adalah kiai, pembina, dan santri pondok pesantren yang 

dipandang memiliki kualifikasi cukup memadai untuk memahami dan 

menghayati masalah yang diteliti, serta bersedia meluangkan waktu yang cukup 

untuk memberikan informasi sebagai sumber data primer. 

2. Sumber data sekunder 

Terdapat beberapa sumber, antara lain pengurus, alumni, dan masyarakat 

sekitar pondok pesantren yang mengetahui masalah peranan Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten 

Soppeng, dan bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk memberikan 

informasi yang dibutuhkan, tetapi tidak terlibat secara penuh dalam berbagai 

 
12Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. II; Bandung: CV Alfabeta, 2011), 

h. 71. 

13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. XIX; Bandung: 
Alfabeta, 2013), h. 293. 



67 

 

aktivitas pada proses peranan pondok pesantren dalam masyarakat, sehingga 

ditetapkan sebagai sumber data sekunder. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mencapai hasil penelitian yang valid dan reliabel, maka harus 

sesuai dan bisa dipercaya kebenarannya serta menggunakan metode yang sesuai 

pula. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Merupakan cara pengumpulan data melalui proses pengamatan perilaku 

subjek, objek, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.14 Dengan kata lain observasi 

merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera seperti penglihatan, 

penciuman, dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk 

menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, 

peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu dan keadaan emosi seseorang.15 

Adapun menurut Nasution dalam buku Sugiyono, observasi adalah dasar 

ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.16 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan, adalah 

jenis observasi di mana peneliti aktif terlibat dalam situasi atau kegiatan yang 

diamati. Peneliti akan berperan sebagai anggota dari kelompok atau lingkungan 

 
14Mulyana dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 

2008) h. 143 

15Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. 1; Makassar Alauddin 
University Press, 2013), h. 187. 

16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
(Cet. 22; Bandung; Alfabeta,  2015) h. 310. 
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yang diamati, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang 

interaksi dan dinamika yang terjadi. 

Jenis data yang akan diamati oleh peneliti adalah pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam 

Masyarakat. Dan lebih fokus peneliti akan melihat bagaimana peranan pondok 

pesantren yang meliputi: sebagai fasilitator, motivator, edukator dan mobilisasi. 

2. Wawancara 

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

menggunakan instrumen berupa pertanyaan langsung kepada subjek penelitian 

secara lisan.17 Pengumpulan data dengan menggunakan teknik seperti ini dapat 

melalui catatan-catatan di lapangan ataupun direkam melalui penggunaan alat 

perekam. 

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara 

mendalam. Sebagaimana dijelaskan oleh sugiyono, bahwa wawancara mendalam 

adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan proses 

interaksi antara peneliti dan informan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

dalam tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan perspektif informan terhadap 

topik tertentu.18 Wawancara dilakukan bertujuan untuk menggali informasi 

secara mendalam dari berbagai objek penelitian guna mendukung hasil daripada 

observasi. 

Adapun tujuan dari diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah 

untuk mendapatkan informasi dari para sumber tentang peran yang dilakukan 

oleh pondok pesantren dalam masyarakat. 

 
17Mulyana dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 146. 

18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
.h. 135. 
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3. Studi Dokumenter 

Studi dokumenter (documentary study) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, dan gambar, maupun elektronik yang dipilih 

sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.19 

Data-data tersebut dapat berupa arsip-arsip yang berhubungan dengan 

kondisi pondok pesantren perguruan Islam Ganra. Hasil dari pengumpulan data 

melalui observasi dan wawancara akan dapat dipercaya apabila dibuktikan 

dengan menyertakan dokumentasi. 

Oleh karena itu, dalam penelitian peneliti akan menyertakan data 

dokumen berupa foto kegiatan pembelajaran kepondokan dan keseharian para 

santri, dokumen tentang sejarah berdirinya pesantren, foto dari website resmi 

pondok pesantren Perguruan Islam Ganra serta dokumen program dan laporan 

penelitian untuk mendukung dan menguatkan hasil data dari observasi dan 

wawancara. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah 

peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, analisis data,  menafsirkan data dan membuat kesimpulan 

atas temuannya.20 

 
19Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2007), h. 221-222. 

20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
h. 306. 



70 

 

Peneliti sebagai instrumen (alat) pengumpulan data yang pokok atau 

instrumen kunci (key instrument), telah menggunakan pedoman wawancara 

untuk melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti; pedoman atau lembar 

observasi untuk mengamati peranan pondok pesantren dalam masyarakat yang 

terjadi dalam konteks yang sesungguhnya; dan kamera (handphone) untuk 

memotret (foto) fenomena, simbol, dan tanda yang terjadi; dan handphone 

pengganti mini voice recorder untuk merekam suara saat wawancara 

berlangsung.  

1. Lembar Observasi  

Pedoman observasi digunakan untuk mempermudah peneliti melakukan 

pengamatan terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Pedoman observasi 

yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk check list. Dalam proses 

observasi, peneliti tinggal memberikan tanda check list (√) pada kolom ya/tidak. 

Bila kejadian yang diamati lebih dari 1 kali, maka pemberian tanda cukup 1 kali 

dalam setiap pengamatan. Pengamatan yang dilakukan meliputi:  

a. Aktivitas pondok pesantren dalam masyarakat 

b. Bentuk-bentuk kegiatan pesantren dalam masyarakat  

2. Lembar Wawancara 

Berdasar pada pengetahuan peneliti yang jelas tentang jenis informasi 

yang akan diperoleh, maka digunakan wawancara terstruktur, sehingga 

diperlukan instrumen penelitian berbentuk pedoman wawancara.21 Pedoman 

wawancara disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis, dan dilengkapi 

dengan kolom jawaban informan. 

 
21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 138. 
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 Sukmadinata menjelaskan, bahwa sebelum melaksanakan wawancara, 

peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara 

(interview guide) yang berisi pertanyaan yang berisi berbagai hal berkenaan 

dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian.22 

 Sehubungan dengan itu, maka peneliti menyusun sejumlah pertanyaan 

sebagai pedoman wawancara (interview guide), yang berkenaan dengan peranan 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat di Kecamatan Ganra 

Kabupaten Soppeng. 

3. Perangkat Perekaman Dokumentasi 

 Perangkat perekaman sebagai instrumen penelitian, diperlukan untuk 

menelaah dokumen melalui studi dokumenter yang disajikan dalam bentuk hasil 

analisis dokumen.23 Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi.24 

 Agar dapat memperoleh data berkenaan dengan peranan pondok 

pesantren Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat di Kecamatan Ganra 

Kabupaten Soppeng, digunakan perangkat dokumentasi (perekaman) berupa 

kamera, dan handphone sebagai pengganti tape recorder. Melalui perangkat 

perekaman, diperoleh data berbentuk video, foto, dan gambar. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur 

suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Dengan demikian data atau 

informasi yang telah terkumpul yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian 

 
22Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  h. 216. 

23Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,  h. 222. 

24Sudaryono, Metodologi Penelitian,  h. 219. 
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akan dianalisis berupa pengelompokan dan pengkategorian data dalam aspek-

aspek yang telah ditentukan, hasil pengelompokan tersebut dihubungkan dengan 

data yang lain untuk mendapatkan suatu kebenaran. Analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan analisis Model Miles dan Huberman.25 Dalam 

analisis ini, analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui langkah-langkah 

berikut ini : 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Maknanya pada tahap ini, 

peneliti harus mampu merekam data yang relevan dengan fokus masalah yang 

diteliti. 

2. Data Display (penyajian data) 

Data display berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dsb. Menyajikan data yang 

sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini 

dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau 

 
25Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 341. 
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gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan 

kausal/interaktif dan hipotesis/teori. 

G. Pengujian Keabsahan Data  

1. Triangulasi  

Dalam penelitian ini yang dicari adalah kata-kata dalam penggambaran 

hasil penelitian, maka mustahil tidak ada kata-kata yang keliru atau tidak sesuai 

antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini, dipengaruhi 

oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan 

sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga dalam penelitian 

ini ada tiga macam triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi waktu, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi sumber. 

a. Triangulasi waktu, di mana peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman 

dan ketepatan/kebenaran suatu data dengan melakukan triangulasi waktu. 

Menguji kredibilitas data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data pada waktu berbeda. Peneliti yang melakukan wawancara 

di sore hari, bisa mengulang di pagi hari dan mengecek kembali di siang hari 

atau sebaliknya dimulai pagi dicek siang dan dikontrol lagi sore atau malam.  

b. Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data 

yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan 

triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik berbeda.  
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c. Triangulasi sumber, mencari data dari sumber yang beragam yang masih 

terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek 

kebenaran data dari berbagai sumber.26 

2. Member Chek  

Member chek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang 

diberikan oleh pemberi data. Apabila para pemberi data sudah menyepakati data 

yang diberikan data. 

3. Perpanjangan Pengamatan  

Peneliti mesti memperpanjang pengamatan karena apabila hanya datang 

sekali sulit memperoleh link atau hubungan dan chemistry/engagement dengan 

informan. Perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan antara 

peneliti dengan narasumber menjadi akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka 

saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan 

peneliti dapat memperoleh data secara lengkap. Lama perpanjangan pengamatan 

tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data.27 Untuk itu, peneliti 

akan berusaha menggunakan kesempatan dalam penelitian ini sebaik mungkin. 

 

 

 

 
26Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV 

Alfabeta, 2012), h. 171.   

27Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 172. 



 

75 
 

BAB IV 

PERANAN PONDOK PESANTREN PERGURUAN ISLAM GANRA DALAM 

MASYARAKAT 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, yang terletak di Kecamatan 

Ganra, Kabupaten Soppeng, memiliki sejarah panjang dan peran yang sangat 

penting dalam masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, peran dan 

kontribusi yang diberikan oleh pondok pesantren ini telah membentuk fondasi 

kuat bagi pengembangan pendidikan dan nilai-nilai Islam di wilayah tersebut. 

Awalnya, pondok pesantren ini berfungsi sebagai tempat pengajaran non-

formal dengan kegiatan pengajian halaqah yang dipimpin oleh ulama terkemuka, 

Ustadz Muh. Yusuf Usman, di dalam masjid. Namun, melihat animo tinggi 

masyarakat terhadap pengajaran ini dan kebutuhan akan pendidikan yang lebih 

formal, tokoh-tokoh masyarakat seperti Andi Hasan, Ahmad Adam, dan Aras 

berinisiatif untuk mendirikan sebuah sekolah formal. 

Tidak hanya memberikan pendidikan formal, Yayasan Perguruan Islam 

Ganra terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1971, Madrasah 

Aliyah Perguruan Islam Ganra dibuka, diikuti oleh pendirian Raodhatul 

Atfhal/TK pada tahun 1974. Pada tahun ajaran 2003/2004, pondok pesantren ini 

berkembang lebih lanjut menjadi sebuah Pondok Pesantren, di mana santri-

santrinya dapat memilih untuk memondok di rumah masing-masing atau di 

pesantren itu sendiri. 

Selama perjalanannya, Yayasan Perguruan Islam Ganra dipimpin oleh 

berbagai tokoh yang berdedikasi untuk pendidikan dan pengembangan Islam di 

daerah ini, termasuk H. Ahmad Adam, KH. Abd. Rahman Pakkanna, H. 

Muhammad Ahmad BA., Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, MA., Kiai Sulaeman 
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Usman, S.Pd.I., dan Drs. KH. Abd. Rahman K, yang telah memainkan peran 

penting dalam memimpin yayasan ini.1 

Dengan sejarahnya yang kaya dan beragam, Yayasan Perguruan Islam 

Ganra telah membuktikan peran pentingnya dalam memajukan pendidikan dan 

nilai-nilai Islam di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. Sebagai lembaga 

pendidikan yang telah berjuang melawan berbagai rintangan sejak awal 

berdirinya, pondok pesantren ini terus menjadi mercusuar ilmu dan moral bagi 

masyarakat setempat, membimbing generasi penerus dalam mendapatkan 

pengetahuan agama dan pendidikan formal. 

Di tengah dinamika perubahan zaman, lembaga pendidikan seperti 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra memiliki peran yang tak tergantikan 

dalam membentuk karakter, pendidikan, dan moralitas generasi muda. Dengan 

visi dan misi yang kuat, pondok pesantren ini telah menjadi pilar pendidikan di 

Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, yang bertujuan untuk menciptakan 

individu yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, dan berdaya guna.2 

Sebagai lembaga pendidikan dengan tujuan mulia, Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra memiliki peran sentral di Kecamatan Ganra, Kabupaten 

Soppeng. Melalui pendidikan yang holistik, nilai-nilai Islam, dan fokus pada 

kemandirian, pondok pesantren ini menjadi tonggak penting dalam membangun 

masyarakat. Penelitian ini akan menjelajahi lebih dalam peranan Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat di Kecamatan Ganra 

Kabupaten Soppeng.  

 
1“Sejarah Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra” Situs Resmi Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra.  https://www.pergisganra.ponpes.id/sejarah/ (5 Mei 2023) 

2“Visi dan Misi Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra” Situs Resmi Pondok 
Pesantren Perguruan Islam Ganra https://www.pergisganra.ponpes.id/visi-misi/ (5 Mei 2023) 
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A. Peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat di 

Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng 

Pada masa dewasa ini lembaga pendidikan yang semakin berkembang, 

berinovasi dan berupaya menghasilkan output yang siap pakai, tidak semata 

hanya dimiliki oleh sekolah umum saja. Sebagaimana telah diketahui dalam 

sejarah pendidikan nasional, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan 

tertua di Indonesia yang memiliki banyak peranan penting di dalamnya hingga 

sekarang, dan tentunya juga melakukan rekonstruksi sistem pendidikan dalam 

menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Dalam artian pesantren tidak 

selalu diidentikkan dengan lembaga pendidikan yang masih tradisional. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedudukan dan peran pesantren semakin signifikan terhadap 

pengembangan pendidikan, sehingga mampu memainkan perannya secara penuh 

dalam membangun dan membina masyarakat yang selanjutnya dapat 

berimplikasi pada pembentukan sikap yang baik. Maka dari itu peran Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat di Kecamatan Ganra Kab. 

Soppeng sangat penting sekali, dan hal ini sebenarnya sudah merupakan tugas 

dan tanggung jawab pondok pesantren sesuai dengan asas dasar didirikannya, 

yakni pesantren diperuntukkan untuk masyarakat itu sendiri. 

Sebelum peneliti memaparkan lebih dalam mengenai peranan Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat, untuk menghindari 

kesimpangsiuran. Sebagaimana yang telah terlampir pada tabel deskriptif fokus 

dan fokus penelitian. Adapun yang peneliti maksudkan mengenai batasan 

tersebut adalah Peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam 

masyarakat di batasi pada empat pembahasan yang meliputi; Pertama, 

peranannya sebagai fasilitator. Kedua, peranannya sebagai edukator. Ketiga, 

peranannya sebagai motivator. Keempat, peranannya sebagai mobilisator. Dari 
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keempat batasan permasalahan tersebut, peneliti rasa cukup mewakili Peranan 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat. 

Lebih lanjut tentang seperti apa ragam peranan Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra, diuraikan sebagai berikut sesuai dengan hasil penelitian 

melalui metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan 

oleh peneliti dari berbagai narasumber yang mempunyai pemahaman yang 

memadai terkait peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam 

masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, yakni sebagai berikut: 

1. Peranannya sebagai Fasilitator 

Dalam era yang semakin kompleks ini, peran Pondok Pesantren Perguruan 

Islam Ganra sebagai fasilitator sangatlah penting. Dengan tujuan utama 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keagamaan, 

pesantren ini telah menjadi pusat yang berkomitmen untuk melayani dan 

memberdayakan masyarakat. Melalui fasilitas yang lengkap, sumber daya 

manusia yang kompeten, dan program pelatihan yang relevan, Pesantren Ganra 

berupaya memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kehidupan beragama 

dan pemberdayaan masyarakat. Demikian hal tersebut di uraikan sebagai berikut: 

a. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra merupakan lembaga pendidikan 

yang berada di pedesaan dan memiliki peran penting dalam memfasilitasi 

masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari 

ketersediaan fasilitas yang memadai di pesantren ini. Sebagaimana wawancara 

dengan pimpinan pondok pesantren juga sebagai kiai di pesantren, sulaeman 

mengatakan:  

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra menyediakan fasilitas pendidikan 
bagi masyarakat yang lengkap guna mendukung peran sebagai fasilitator. 
Fasilitas ini mencakup berbagai sarana pendidikan, seperti ruang kelas, 
perpustakaan, asrama, masjid, laboraterium, dan tempat pelatihan atau 
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workshop dan lain-lain. Dengan fasilitas yang memadai, pesantren dapat 
memberikan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi santri untuk 
mengembangkan potensi mereka dalam bidang keagamaan dan 
pendidikan.3 

Dari hasil wawancara dengan pimpinan pesantren dapat dipahami, bahwa 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra menyediakan ruang kelas yang 

mencukupi untuk proses pembelajaran. Ruang kelas yang memadai memberikan 

lingkungan yang nyaman bagi santri untuk belajar dan berinteraksi dengan 

sesama santri dan para pengajar. Selain itu, adanya perpustakaan di pesantren ini 

juga menjadi sarana penting dalam menunjang proses pembelajaran, karena santri 

dapat mengakses berbagai bahan bacaan yang relevan dan mendukung 

peningkatan pengetahuan mereka. 

Selanjutnya, asrama yang tersedia di Pondok Pesantren Perguruan Islam 

Ganra memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi santri. Asrama 

ini menjadi tempat di mana santri dapat tinggal selama menjalani proses 

pendidikan di pesantren. Dengan adanya asrama yang memadai, santri tidak perlu 

khawatir akan kesulitan dalam mencari tempat tinggal di daerah pedesaan yang 

mungkin memiliki keterbatasan fasilitas. 

Masjid yang ada di Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra juga 

menjadi fasilitas penting dalam mendukung pendidikan keagamaan. Santri dapat 

melaksanakan ibadah secara teratur di masjid dan memperdalam pemahaman 

mereka tentang ajaran agama. Masjid juga menjadi tempat di mana santri dapat 

mengikuti berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, ceramah, dan 

kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat sekitar. 

Selain itu, pesantren ini juga dilengkapi dengan laboratorium dan tempat 

pelatihan atau workshop. Laboratorium menjadi sarana untuk praktik dan 

 
3Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 
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eksperimen dalam bidang sains, teknologi, dan ilmu pengetahuan lainnya. 

Tempat pelatihan atau workshop dapat digunakan untuk mengembangkan 

keterampilan praktis dan mempersiapkan santri dalam menghadapi tantangan 

dunia kerja di masa depan. 

Dengan fasilitas yang memadai tersebut, Pondok Pesantren Perguruan 

Islam Ganra dapat memberikan lingkungan belajar yang kondusif bagi santri. 

Lingkungan belajar yang kondusif sangat penting dalam mendukung proses 

pendidikan, karena dapat mendorong santri untuk aktif dalam proses 

pembelajaran dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. 

Selanjutnya, sehubungan dengan fasilititas yang memadai, sebagai 

lembaga pendidikan Islam memiliki dampak penting terhadap masyarakat. 

Peneliti telah melakukan wawancara kepada pembina Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra, Rudhi menyatakan: 

Anggapan dari masyarakat bahwa pondok pesantren itu merupakan 
lembaga pendidikan yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan 
lembaga-lembaga pendidikan lainnya khususnya dalam hal spiritual. 
Anggapan seperti itu sangat memungkinkan untuk mempengaruhi pola 
pikir masyarakat terhadap agama. Kenapa saya katakan demikian, karena 
sejak berdirinya Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, pesantren ini 
sudah menjadi tempat pendalaman ilmu agama dan memantapkan posisinya 
dalam pengembangan agama Islam. Maka dari itu banyak masyarakat yang 
mempercayai proses pendidikan anaknya kepada pesantren ini dengan cara 
memondokkan anak-anaknya dengan tujuan agar mereka bisa mempunyai 
pengetahuan yang luas yang dibarengi dengan akhlak yang baik.4 

Berkenaan dari hasil wawancara tersebut peneliti melanjutkan, dengan 

pengamatannya memperhatikan santriwan dan santriwati baik yang mukim 

maupun kalong (non mukim) yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra, ternyata tidak hanya bertempat tinggal di Desa Ganra, 

tapi ada pula yang berasal dari desa lain, seperti Desa Bakke dan Desa Enrekeng, 

serta dari kecamatan lain di luar Kecamatan Ganra. Pengamatan tersebut 

 
4Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 15 April 2023. 
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dibuktikan dengan melihat arsip dokumen pondok pesantren yakni lembar 

biodata para santri pada fomulir pendaftaran untuk masuk ke Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra. 

Melalui ketersediaan fasilitas yang lengkap di Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra, lembaga ini berperan sebagai fasilitator yang membantu 

masyarakat dalam mendapatkan pendidikan secara optimal. Fasilitas yang 

memadai tersebut memungkinkan santri untuk mendapatkan akses pendidikan 

yang berkualitas, baik dalam bidang keagamaan maupun pendidikan umum. 

Dengan demikian, pesantren ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam 

meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan membantu mereka dalam 

mengembangkan potensi diri untuk masa depan yang lebih baik. 

b. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten 

Selanjutnyaa mengenai perananan Pondok Pesantren Perguruan Islam 

Ganra sebagai fasilitator yang berdaya guna, pimpinan pesantren dalam hal ini 

Sulaeman, juga megemukakan: 

Dalam melaksanakan peran sebagai fasilitator, pesantren Ganra memiliki 
sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keagamaan dan 
pendidikan. Kiai, ustadz, dan tenaga pengajar yang berkualitas tersedia di 
pesantren ini yang tentunya akan berdampak baik kepada santri yang 
menumpuh pedidikan di pesantren ini. Selain itu, Mereka memberikan 
pengajaran, bimbingan, atau pengajian kepada masyarakat, sehingga 
membantu mereka memperoleh pemahaman agama yang baik.5 

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan, bawah Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra ini memiliki kiai, ustadz, dan tenaga pengajar yang 

berkualitas, yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang agama serta 

pendidikan. 

 
5Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 
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Kehadiran kiai, ustaz, dan tenaga pengajar yang berkualitas ini sangat 

penting dalam menunjang peran pesantren sebagai fasilitator. Kiai adalah para 

cendekiawan agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. 

Mereka memiliki keahlian dalam menjelaskan dan mengajarkan nilai-nilai agama 

kepada para santri dan masyarakat. Ustadz adalah para pengajar agama yang juga 

memiliki pengetahuan yang luas dan berpengalaman dalam memberikan 

pengajaran agama kepada santri. Sementara tenaga pengajar lainnya merupakan 

para pendidik yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan dapat 

memberikan pembelajaran yang efektif kepada santri. 

Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten ini, pesantren Ganra 

dapat memberikan pengajaran, bimbingan, dan pengajian yang berkualitas 

kepada masyarakat. Para kiai, ustadz, dan tenaga pengajar akan secara aktif 

terlibat dalam memberikan pendidikan agama kepada santri dan membantu 

mereka memperoleh pemahaman agama yang baik. Mereka akan mengajar 

berbagai aspek terkait dengan agama, mulai dari pemahaman dasar hingga 

bidang-bidang yang lebih mendalam, seperti tafsir Al-Qur'an, hadis, fiqh, dan 

lain-lain. 

Kiai, ustadz, dan tenaga pengajar di Pesantren Ganra tidak hanya 

mengajar santri, tetapi juga turut aktif dalam memberikan pengajaran agama 

kepada masyarakat sekitar, seperti dalam acara Maulid Nabi Muhammad saw., 

halal bi halal, dan penamatan santri di lingkungan pesantren.6 Pesantren Ganra 

mengorganisir berbagai acara sebagai wujud kegiatan keagamaan yang 

memungkinkan berbagai kalangan masyarakat, termasuk alumni, orang tua 

 
6“Berita Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra” Situs Resmi Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra. https://www.pergisganra.ponpes.id/category/uncategorized/ (6 Oktober 
2023) 
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santri, dan tokoh masyarakat setempat, untuk berkumpul dan menjalin 

silaturahmi. 

Melalui kegiatan ini, pesantren berusaha untuk membantu masyarakat 

memperoleh pemahaman yang baik tentang agama. Demikian terkait dengan hal 

ini, Rudhi selaku pembina pesantren memberikan menegaskan, bahwa: 

Harapan kami sabagai orang yang berkecimpung di dunia pesantren, ada 
kiai dan ustaz dapat memberikan kontribusi dalam masyarakat sebagai 
fasilitator pembelajaran agama dan pemahaman Islam. Yang dapat 
terwujud dengan cara memberikan pemahaman ajaran agama, 
mengembangkan moral dan sikap positif, serta menyebarkan nilai-nilai 
kebaikan dalam masyarakat.7 

Lebih jauh, dalam konteks peranan Pondok Pesantren sebagai fasilitator 

yang terjun langsung ke masyarakat, Kasmawati selaku pengurus pondok 

pesantren, memberikan pernyataan terkait dengan bentuk-bentuk ketersediaan 

sember daya manusia yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Perguruan Islam 

Ganra, ia mengemukakan bahwa:  

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra telah lama menjadi fasilitator 
yang kuat dalam masyarakat, berperan penting dalam menghadirkan 
sumber daya manusia yang kompeten dan berpengaruh. Melalui hal yang di 
butuhkan masayarakat, mecakup pendakwah/mubaligh, imam masjid, dan 
pendampingan ritual keagamaan, dalam hal ini seperti kiai, ustaz, dan 
santri, pondok pesantren ini telah menjadi pusat pembelajaran dan 
pemahaman agama yang meluas.8 

Merujuk dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa, Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra menjadi fasilitator yang kuat dalam 

masyarakat, yakni dengan berperan penting dalam menghadirkan sumber daya 

manusia yang kompeten dan berpengaruh. Melalui ketersediaan mubaligh, imam, 

yang dilokoni oleh kiai, ustaz, dan santri, pondok pesantren ini telah menjadi 

 
7Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 15 April 2023. 

8Kasmawati (48 tahun), Pengurus/Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 3 Mei 2023. 
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pusat pembelajaran dan pemahaman agama yang meluas. Berikut dijelaskan 

secara terperinci: 

1) Ketersediaan mubaligh 

Peran pondok pesantren sebagai fasilitator dimulai dengan ketersediaan 

mubaligh yang terampil dan berpengetahuan luas. Dalam hal ini, mubaligh 

tersebut selain kiai dan ustaz, juga ada dari santri yang dibekali kemampuan 

untuk memberikan ceramah, khutbah, dan memberikan nasehat agama kepada 

masyarakat sekitar. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, mubaligh-

mubaligh ini mampu membimbing masyarakat dalam memahami dan 

menjalankan ajaran agama dengan baik. Demikian hal tersebut, Muh. Faisal 

selaku Pembina pesantren yang membidangi pelatihan mubaligh kepada santri di 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, mengungkapkan: 

Sebagai tempat pengembangan dan pelatihan mubaligh. Melalui program 
mubaligh di pesantren, para santri diberikan latihan yang intensif dalam 
bidang dakwah, pemahaman terhadap agama, serta teknik untuk menjadi 
pendakwah/mubaligh. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan 
mubaligh yang mumpuni di masjid-masjid di sekitar Pondok Pesantren 
Ganra. Para santri tersebut dapat memberikan ceramah agama, khutbah, 
bahkan cerama ta’ziah yang bermakna dan relevan dengan kondisi 
masyarakat.9 

Dari wawancara di atas, didaptkan bahwa para santri di Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra ini diajarkan dan dilatih untuk menjadi seorang mubaligh 

yang berkualitas, memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, dan 

mampu menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara yang menginspirasi dan 

relevan dengan masyarakat. 

Lebih lanjut, Muh. Faisal meneruskan pernyataannya: 

Jadi pelatihan ini juga diperuntukkan untuk menyediakan santri yang siap 
menjadi mubaligh dalam menyampaikan ceramah Ramadhan. Hal ini 
berkenaan dengan kebutuhan masyarakat dalam hal mengisi cerama agama 
di malam-malam Ramadhan atau cerama tarwih di masjid-masjid sekitar 

 
9Muh. Faisal (30 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 

Wawancara, Soppeng, 3 Mei 2023. 
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pondok pesantren dan tidak jarang juga ada masjid yang di luar dari 
kecamatan Ganra.10 

Selain itu, Ananda Alirfaniya, selaku santriwati, mengemukakan: 

Saya merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan ceramah, serta lebih 
baik dalam mengorganisir dan menyampaikan pesan dengan baik kepada 
jamaah. Ini juga membantu saya untuk lebih memperdalam pemahaman 
saya tentang Islam, karena saya harus memahami topik-topik yang akan 
saya sampaikan dengan baik.11 

Berangkat dari hasil wawancara di atas, melalui persiapan ceramah 

Ramadhan yang intensif dan terarah, santri dari Pondok Pesantren Perguruan 

Islam Ganra siap menjadi pendakwah/mubaligh yang mampu menyampaikan 

ceramah yang bermakna, menggugah, dan memberikan pandangan yang lebih 

dalam tentang ajaran agama. Ketersediaan santri yang terlatih dan 

berpengetahuan dalam menyampaikan ceramah ini menjadi sumbangsih penting 

dari pondok pesantren Ganra dalam masyarakat, membantu umat Islam 

memahami dan menghayati nilai-nilai Ramadan dengan lebih baik. 

Berkenaan dengan hal ini, peneliti juga mewawancarai Muh. Rais selaku 

santri, terkait dengan pelatihan mubaligh sebagai bentuk kesiapan dalam 

menfasilitasi masyarakat, mengemukakan: 

Melalui kegiatan pelatihan mubaligh kami diberikan kesempatan untuk 
melatih keterampilan berbicara di depan umum melalui program-program 
khusus. Kami diajarkan bagaimana mengatur ceramah dengan baik, 
mengembangkan konten yang relevan, dan menyampaikannya dengan gaya 
yang menarik dan memikat.12 

Muh. Zulfan, salaku santri juga menambahkan: 

 
10Muh. Faisal (30 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 

Wawancara, Soppeng, 3 Mei 2023. 

11 Alirfaniya (16 tahun), Santri Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 3 Mei 2023. 

12Muh. Rais (16 tahun), Santri Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 24 April 2023. 
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Melalui latihan dan umpan balik yang diberikan oleh para kiai dan ustaz, 
kami terus mengasah kemampuan kami dalam berkomunikasi dengan 
baik.13 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa, peran pondok 

pesantren Ganra dalam persiapan mubaligh, santri merasakan pengaruh yang 

signifikan dalam pembentukan mereka sebagai mubaligh yang berkualitas. 

Mereka menyadari pentingnya persiapan yang baik sebelum menyampaikan 

ceramah kepada umat Islam, sehingga dapat berkontribusi sebagai fasilitator 

khususnya di masyarakat sekitar pondok pesantren. 

2) Kertersediaan imam masjid 

Ketersediaan imam masjid dalam konteks pesantren Ganra sebagai 

fasilitator dalam masyarakat memiliki peran yang penting. Pondok pesantren ini 

melibatkan kiai, ustaz, dan santri dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin 

shalat di masjid-masjid di sekitar wilayah pesantren. Berkenaan dengan ini, 

Sulaeman selaku kiai meberikan inifarmasi bahwa: 

Alhamdulillah, sejauh ini kontribusi pesantren dalam menfasilitasi 
masyarakat khususnya sabaigai imam masjid terlaksana dengan baik, kami 
berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Pembina di sini 
ada yang menjadi Imam tetap di masjid, yang masih santri ada juga, bahkan 
walaupun sudah tamat atau sudah mejadi alumni juga ada. Bahkan saya 
sendiri, selain sebagai pimpinan pondok, sebenarnya saya juga aktif mejadi 
imam tetap di masjid paommallimpoe yang lokasinya berada tidak jauh 
dari pesantren ini, hanya saja tidak telalu aktif, tapi ada yang namanya 
pembantu imam, itulah yang membantu saya mejadi imam, walaupun 
demikian saya tetap ke sana namun hanya sesekali, khususnya di hari 
jum’at.14 

Lebih lanjut, wawancara dengan Muh. Faisal selaku Pembina, juga 

memberikan informasi terkait keterlibatannya sebagai imam masjid: 

Iya. Baru-baru ini masyarakat mengakat saya sebagai imam masjid di Desa 
Lompulle Kecamatan Ganra, sebenarnya saya juga menggantikan 
almarhum kakek saya yang sebelumnya telah menjadi imam masjid di sana. 

 
13Muh. Zulfan (15 tahun), Santri Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 23 April 2023. 

14Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 13 April 2023. 
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Di sini saya berusaha untuk mengatur waktu selain aktif menjadi Pembina 
di pesantren juga aktif menjadi imam masjid.15 

Lebih lanjut lagi, peneliti mewawancarai salah seorang alumni pesantren 

Ganra, sebagai pelengkap dari informasi yang disampaikan oleh pimpinan 

pondok pesantren, dalam hal ini Rahman Zulkifli selaku alumni yang juga 

menjadi imam masjid, mengemukakan: 

Menjadi imam masjid ini, sudah masuk bulan ke empat, tepatnya di Masjid 
Bakke, Desa Ganra, Kecamatan Ganra. Saat itu, saya di hubungi oleh Pak 
Salahuddin, selaku pengurus pondok, bahwa masjid tersebut membutuhkan 
imam tetap. Karena saat ini pendidikan S1 saya sudah selesai dan hanya 
mengajar di sekolah. Tentunya dengan niat baik dan pengalaman pada saat 
menjadi santri, tawaran tersebut saya terima. Semoga ini menjadi bentuk 
pengabdian dan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.16 

Merujuk dari beberapa informan di atas, dapat pahami bahwa 

ketersediaan imam masjid dari pesantren Ganra sebagai fasilitator dalam 

masyarakat telah memberikan manfaat. Dengan melibatkan kiai, ustaz/pembina, 

dan alumni pesantren sebagai pemimpin shalat, pesantren Ganra memenuhi 

kebutuhan masyarakat sekitar dalam menjalankan ibadah. Ketersediaan imam 

masjid ini mencerminkan komitmen pesantren untuk memberikan kontribusi 

yang nyata dalam membangun kehidupan agama masyarakat setempat. 

Selanjutnya, adalah ketersediaan imam masjid dari kalangan santri. 

Ketersediaan imam dari kalangan santri dalam masyarakat juga memiliki peran 

penting sebagai fasilitator dalam masyarakat. Santri, sebagai para pelajar di 

pesantren, memiliki kesempatan untuk memperdalam pengetahuan agama dan 

keterampilan dalam melaksanakan ibadah. Dalam konteks ini, pesantren Ganra 

juga melibatkan santri dalam peran sebagai imam masjid. Hal ini bekenaan 

dengan kebutuhan masyarakat, khususnya pada saat bulan suci Ramadhan. 

 
15Muh. Faisal (30 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 

Wawancara, Soppeng, 3 Mei 2023. 

16Rahman Zulkifli (25 tahun), Alumni Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 4 Mei 2023. 
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Demikian hal ini, dijelaskan oleh Rudih selaku Pembina yang membidangi 

Program Tahfiz di Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, memgemukakan: 

Sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam 
konteks ketersediaan imam masjid. Di pesantren ini, mempunyai program 
khusus tahfiz. Para santri yang memasuki program ini, menghapal al-
Qur’an dan diberi pelatihan imam shalat. Hal ini sudah berkelajutan secara 
terus-menerus setiap tahunnya pada bulan Ramadhan, dikarenakan 
kebutuhan masyarakat akan imam shalat Tarwih. Alhamdulillah, ada 
sekitar 26 santri yang di kontrak menjadi imam shalat tarwih dan tersebar 
baik di sekitar pondok, diluar kecamatan Ganra, bahkan di luar Kabupaten 
Soppeng.17 

Ananda Asdar, selaku santri juga memberikan informasi terkait dengan 

mengalamannya menjadi Imam Masjid, bahwa: 

Sebagai salah satu santri yang diberi tanggung jawab menjadi Imam Masjid 
ini adalah cara bagi saya untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan imam shalat selama bulan suci. Alhamdulillah, saya 
merasa sangat bersyukur dapat berperan dalam hal ini.18 

Selain itu, Ananda Khaerul Ikbal juga, menambahkan: 

Ini bukan hanya tentang menghafal al-Qur'an, tetapi juga tentang 
mendalamkan pemahaman kita tentang agama dan berkontribusi dalam 
masyarakat. Ini adalah langkah yang baik dalam mengabdi kepada Allah 
dan sesama.19 

Dari wawancara di atas, menjeleskan bawa para santri yang memiliki 

keahlian dalam membaca Al-Quran dengan baik dan memahami tata cara ibadah 

memiliki potensi untuk menjadi imam masjid di masyarakat sekitar pesantren 

bahkan ada yang lokasinya di luar dari kabupaten Soppeng. Dalam hal ini, 

pesantren Ganra memberikan pendidikan dan pelatihan kepada santri untuk 

mempersiapkan mereka sebagai pemimpin shalat yang kompeten. Mereka belajar 

tentang tajwid, tata cara shalat, dan pemahaman agama yang lebih mendalam. 

 
17Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 15 April 2023. 

18Asdar, (16 tahun) Santri Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 23 April 2023. 

19Khaerul Ikbal (16 tahun), Santri Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 24 April 2023. 
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Melalui ketersediaan imam dari kalangan santri, pesantren Ganra tidak 

hanya melahirkan pemimpin agama yang kompeten, tetapi juga memberdayakan 

santri untuk berperan aktif dalam masyarakat. Pesantren ini memberikan 

kesempatan bagi santri untuk terlibat dalam pelayanan masyarakat dan 

membantu memenuhi kebutuhan keagamaan di lingkungan sekitar. 

Dengan demikian, ketersediaan imam dari kalangan santri sebagai 

fasilitator dalam masyarakat memberikan manfaat yang luas. Hal ini tidak hanya 

memperkuat ikatan antara pesantren dan masyarakat, tetapi juga memberikan 

kesempatan pembelajaran dan pengembangan diri bagi santri. Kehadiran imam-

imam santri ini juga memberikan sumbangan berharga dalam memenuhi 

kebutuhan spiritual masyarakat sekitar dan menjaga kehidupan agama yang sehat 

dan bermakna. 

3) Pendampingan ritual keagamaan 

Kiai, pembina (ustaz), maupun santri dalam konteks pendapingan ritual 

keagamaan melalui tradisi kearifan lokal. Berangkat dari situasi masyarakat 

Ganra yang dengan konsisten masih memelihara tradisi kearifan lokal yang 

mempunyai nilai religius, seperti Barzanji atau Tahlilan melalui hal tersebut 

pondok pesantren ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pembina pondok 

pesantren perguruan Islam Ganra, yang menyatakan: 

Masyarakat Ganra dikenal masih memelihara salah satu kearifan lokal yang 
bernafaskan Islam seperti Tahlian dan Barzanji atau sirah nabi yang 
dituangkan dalam bahasa bugis, sehingga dalam setiap acara-acara, 
misalnya acara pernikahan, akikah, kematian (takziah), dan lain-lain. 
Pondok Ganra sering di undangan untuk hadir berpartisipasi dalam acara 
tersebut, karena pada hakikatnya acara ini membutuhkan orang-orang yang 
mempunyai ilmu agama yang baik, dalam acara tersebut di samping 
pembacaan barzanji juga diselipkan dengan ceramah agama, yang dalam hal 
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ini disampaikan oleh kiai atau ustaz dan sesekali oleh santri Pondok 
Pesantren Perguruan Islam Ganra.20 

Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai kegiatan tahlilan, 

barzanji, dan ta'ziah yang dilakukan di rumah masyarakat sekitar Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra: 

Pertama, tahlilan adalah kegiatan pengajian yang dilakukan di rumah-

rumah masyarakat untuk mengenang dan mendoakan arwah orang yang telah 

meninggal. Para santri atau anggota pesantren Ganra akan mengunjungi rumah-

rumah keluarga yang sedang berduka untuk melaksanakan tahlilan. Dalam 

kegiatan ini, mereka membaca Al-Qur'an, berdoa bersama, dan mengadakan 

pengajian dengan tujuan memberikan penghiburan dan mendoakan orang yang 

telah berpulang. 

Kedua, Barzanji juga dapat dilakukan di rumah-rumah masyarakat sekitar 

pesantren. Santri atau jamaah pesantren yang memiliki kemampuan membaca 

barzanji akan mengunjungi rumah-rumah masyarakat yang menginginkan 

pelaksanaan barzanji. Di rumah tersebut, mereka akan membacakan syair-syair 

pujian dan sanjungan kepada Nabi Muhammad saw. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memperkuat rasa cinta dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad saw. serta 

memberikan inspirasi dan keberkahan kepada keluarga yang dikunjungi. 

Ketiga, Ta'ziah adalah kunjungan atau ziarah ke rumah keluarga yang 

sedang berduka atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga. Pesantren 

Ganra juga melaksanakan kegiatan ta'ziah di rumah-rumah masyarakat sekitar 

pesantren. Para santri dan pengurus pesantren akan bersama-sama mengunjungi 

keluarga yang berduka untuk memberikan dukungan, nasihat, penghiburan, serta 

 
20Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 15 April 2023. 
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mendoakan almarhum. Kegiatan ta'ziah ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas 

dan kepedulian sosial di antara masyarakat muslim. 

Dalam melaksanakan kegiatan tahlilan, barzanji, dan ta'ziah di rumah-

rumah masyarakat, Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra berperan sebagai 

fasilitator dengan mengoordinasi dan menyediakan tenaga pengajar atau santri 

yang berkualitas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pesantren juga 

memberikan bimbingan dan arahan agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. Melalui kegiatan-

kegiatan ini, pesantren Ganra berusaha memberikan penguatan spiritual kepada 

masyarakat di sekitarnya dalam menghadapi situasi duka dan kesedihan. 

c. Ketersediaan program pelatihan yang relevan 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra berperan sebagai fasilitator 

dalam masyarakat di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, termasuk 

menyediakan program pelatihan di bidang otomotif melalui kerja sama dengan 

Balai Latihan Kerja (BLK). Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hadi Saputra 

selaku Pembina yang juga menjadi instruktur BLK otomotif di Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra, mengemukakan: 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra memainkan peran penting 
sebagai fasilitator di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. Salah satu 
kontribusinya adalah menyediakan program pelatihan otomotif melalui 
kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Program ini dirancang 
untuk memenuhi kebutuhan pelatihan di bidang otomotif. Dengan 
instruktur terampil, sarana dan prasarana yang memadai, serta sertifikat 
resmi yang diberikan setelah menyelesaikan pelatihan, pondok pesantren 
ini berperan dalam memberikan kesempatan bagi santri dan masyarakat 
sekitar untuk mengembangkan keterampilan di bidang otomotif, serta 
berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten 
dalam industri otomotif lokal.21 

 
21Andi Hadi Saputra (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 

Wawancara, Soppeng, 5 Mei 2023. 
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Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang ketersediaan program 

pelatihan yang relevan dalam hal ini: 

1. Kerja Sama dengan BLK: Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 

menjalin kerja sama dengan BLK bidang otomotif yang ada di wilayah 

tersebut. Kerja sama ini bertujuan untuk menyediakan program pelatihan 

yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri otomotif di 

daerah tersebut. 

2. Program Pelatihan Otomotif: Melalui kerja sama dengan BLK, pondok 

pesantren menyediakan program pelatihan di bidang otomotif untuk 

santri dan masyarakat sekitar. Program ini mencakup berbagai 

keterampilan otomotif, seperti pemeliharaan kendaraan, mekanik 

kendaraan, penanganan kerusakan, dan pemahaman dasar tentang sistem 

otomotif. 

3. Instruktur Terampil: Pondok pesantren memastikan bahwa program 

pelatihan otomotif mereka disampaikan oleh instruktur yang terampil dan 

berkualitas dari BLK. Instruktur ini memiliki pengetahuan mendalam 

tentang bidang otomotif dan mampu mengajar dengan baik, memberikan 

pemahaman yang komprehensif kepada peserta pelatihan. 

4. Sarana dan Prasarana: Pondok pesantren menyediakan sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk program pelatihan otomotif. Pesantren 

memastikan ketersediaan ruang kelas, peralatan, dan perangkat yang 

diperlukan untuk praktik langsung, seperti alat-alat bengkel, kendaraan, 

dan peralatan diagnostik. Dengan menyediakan fasilitas yang memadai, 

peserta pelatihan dapat mempraktikkan dan menguji keterampilan mereka 

secara efektif. 
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5. Sertifikat dan Pengakuan: Setelah menyelesaikan program pelatihan 

otomotif, peserta akan mendapatkan sertifikat atau pengakuan resmi dari 

BLK. Hal ini membantu meningkatkan kredibilitas dan kesempatan kerja 

peserta pelatihan di industri otomotif. Selain itu, pengakuan ini juga 

menunjukkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh pondok 

pesantren memiliki standar yang sesuai dengan kebutuhan industri. 

Melalui ketersediaan program pelatihan otomotif yang relevan dan 

berkualitas, Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra berperan sebagai fasilitator 

dalam memberikan kesempatan kepada santri dan masyarakat sekitar untuk 

mengembangkan keterampilan di bidang otomotif. Hal ini tidak hanya 

memberikan manfaat individual kepada peserta pelatihan, tetapi juga 

berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia. 

2. Peranannya sebagai Edukator 

Peranannya sebagai edukator tidak terlepas dari identitas yang dimiliki 

oleh pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Pondok pesantren 

memiliki keunggulan tersendiri sebagai lembaga pendidikan Islam, sehingga 

memperoleh banyak perhatian oleh masyarakat, dikarenakan sistem 

pembelajarannya yang kompleks dengan memadukan pendidikan madrasah yang 

orentasinya pada pengetahuan agama dan pendidikan sekolah umum yang 

orientasinya mengarah pada pengetahuan umum, di samping itu juga tetap 

mejalankan pendidikan (tradisional/halaqah) dalam hal ini pengajian kitab-kitab 

kuning sebagai ciri khasnya. 

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap pembina Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra yang dianggap berkenaan dengan  uraian di atas, beliau 

menyatakan bahwa: 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam perannya sebagai lembaga 
pendidikan agama Islam sangat berpengaruh penting terhadap masyarakat, 
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dikarenakan banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa pondok pesantren 
itu merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai nilai lebih 
dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya khususnya 
dalam hal spiritual. Anggapan seperti itu sangat memungkinkan untuk 
mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap agama. Kenapa saya 
katakan demikian, karena sejak berdirinya Pondok Pesantren Perguruan 
Islam Ganra, pesantren ini sudah menjadi tempat pendalaman ilmu agama 
dan memantapkan posisinya dalam pengembangan agama Islam. Maka dari 
itu banyak masyarakat yang mempercayai proses pendidikan anaknya 
kepada pesantren ini dengan cara memondokkan anak-anaknya dengan 
tujuan agar mereka bisa mempunyai pengetahuan yang luas yang dibarengi 
dengan akhlak yang baik.22 

Berkenaan dari hasil wawancara tersebut peneliti melanjutkan, melalui 

hasil pengamatannya dengan memperhatikan santriwan dan santriwati baik yang 

mukim maupun kalong (non mukim) yang menempuh pendidikan di Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra, ternyata tidak hanya bertempat tinggal di 

Desa Ganra, tapi ada pula yang berasal dari desa lain, seperti Desa Bakke dan 

Desa Enrekeng, serta dari kecamatan lain di luar Kecamatan Ganra. Pengamatan 

tersebut dibuktikan dengan melihat arsip dokumen pondok pesantren yakni 

lembar biodata para santri pada fomulir pendaftaran untuk masuk ke Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra. 

Lebih lanjut, ditinjau dari keefektifannya sebagai lembaga pendidikan 

agama Islam yang menuntut adanya perencanaan yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan zaman di mana berbagai sisi kehidupan mampu dijangkau dengan baik 

dalam upaya membentuk generasi bangsa yang baik sesuai dengan kompetensi, 

maka beberapa komponen dalam pendidikan harus dimiliki secara sempurna dan 

terpenuhi dengan baik pula. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa Pesantren 

Perguruan Islam Ganra telah memenuhinya. Sebagaimana dengan pernyataan 

pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, bahwa: 

Pondok Pesantren ini, sebagai lembaga pendidikan yang menitikberatkan 
pada pendidikan agama dengan membekali santriwan dan santriwati 
pengetahuan agama yang cukup melalui kajian kitab kuning sebagai 

 
22Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 15 April 2023. 
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sumbernya. Pendidikan yang dijalankan di dalamnya efektif dalam 
kaitannya dengan tujuan pendirian pesantren dan lulusannya yang memiliki 
kedalaman spiritual sehingga dapat memberikan arah yang benar terhadap 
masyarakat pada masa yang akan datang. Oleh karena itu pendidikan yang 
efektif telah dijalankan dengan baik oleh pesantren ini.23 

Melanjutkan dari apa yang dinyatakan oleh informan, lembaga pendidikan 

pondok pesantren perguruan Islam Ganra dalam membekali para santrinya tidak 

hanya cenderung pada aspek keagamaan saja, tapi pada aspek-aspek lain, seperti 

seni, olahraga, pramuka, dan teknologi. Demikian tersebut merupakan program 

unggulan yang dimiliki Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra. 

Sama halnya, dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

seorang santri, Ananda Khairul Ikbal, yang menyatakan bahwa: 

Kami diberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman agama. 
Dalam proses pembelajaran di pondok pesantren, kami belajar Al-Quran, 
tafsir, hadis, dan berbagai disiplin ilmu agama lainnya. Hal ini sangat 
membantu kami dalam memperluas pengetahuan tentang ajaran Islam dan 
menjadikan kami lebih kompeten dalam menyampaikan pesan-pesan agama 
kepada masyarakat.24 

Dengan demikian, peranan pondok pesantren dalam masyarakat 

memberikan pemahaman mendalam, refleksi, dan pengembangan keterampilan 

yang membantu santri menjadi individu yang lebih berpengetahuan dan 

kompeten dalam menjalankan tugas-tugas agama serta berkontribusi pada 

masyarakat Muslim dan masyarakat secara lebih luas, khususnya di masyarakat 

Ganra. 

Secara keseluruhan dalam konteks peranan pondok pesantren sebagai 

edukator dalam masyarakat menggambarkan peran pondok pesantren Perguruan 

Islam Ganra sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang sangat berpengaruh 

di masyarakat, terutama dalam hal pendalaman ilmu agama dan pengembangan 

 
23Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 

24Khaerul Ikbal (16 tahun), Santri Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 24 April 2023. 
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akhlak. Ada beberapa poin penting yang bisa diambil dari pembahsan tersebut 

terkait peran pondok pesantren sebagai edukator: 

1) Pendalaman ilmu agama: Pondok pesantren Perguruan Islam Ganra dikenal 

sebagai tempat yang fokus pada pendidikan agama. Santri-santrinya 

mempelajari Al-Quran, tafsir, hadis, dan disiplin ilmu agama lainnya. Hal 

ini membantu memperluas pengetahuan tentang ajaran Islam. 

2) Pengaruh spiritual: Pondok pesantren sering dianggap memiliki nilai 

spiritual yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga pendidikan 

lainnya. Hal ini memungkinkan pondok pesantren untuk mempengaruhi 

pola pikir masyarakat terhadap agama dan menciptakan generasi yang 

memiliki kedalaman spiritual. 

3) Peran dalam masyarakat luas: Pondok pesantren Perguruan Islam Ganra 

tidak hanya melayani masyarakat lokal, tetapi juga menerima santri dari 

desa-desa dan kecamatan lain. Ini menunjukkan peran mereka dalam 

membentuk generasi Muslim yang kompeten dan berpengetahuan, yang 

dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat yang lebih luas. 

4) Program unggulan: Pondok pesantren ini memiliki program unggulan di 

luar Pendidikan Islam, seperti seni, olahraga, dan teknologi. Hal ini 

menciptakan variasi dalam pendidikan yang di tawarkan kepada santri. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pondok 

pesantren Perguruan Islam Ganra berperan sebagai lembaga pendidikan yang 

efektif dalam memenuhi kebutuhan zaman dan membentuk generasi yang 

kompeten secara spiritual dan pengetahuan. Melalui pendidikan yang holistik, 

pondok pesantren ini berkontribusi pada pemahaman mendalam agama, refleksi, 

dan pengembangan keterampilan santri, yang pada gilirannya berdampak positif 

pada masyarakat muslim dan masyarakat luas di sekitar Ganra 
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3. Peranannya sebagai Motivator 

Peneliti dalam menguraikan peran pesantren sebagai motivator mengacu 

pada kiprah pesantren dalam kegiatan melakukan dakwah di kalangan 

masyarakat, dalam arti kata melakukan suatu aktivitas menumbuhkan kesadaran 

beragama atau melaksanakan ajaran-ajaran agama secara konsekuen sebagai 

pemeluk agama Islam dengan membagi atas dua sisi yaitu, internal dan eksternal.  

Pertama, sisi internal yaitu peranan ini dilaksanakan di dalam pondok 

pesantren, dalam hal ini dapat dilihat dari unsur pondok pesantren itu sendiri 

yakni masjid pesantren, Sebagaimana hasil wawancara terkait dengan hal 

tersebut, yang menyatakan bahwa; 

Salah satu bentuk Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, sebagai 
motivator yakni melalui dakwah Islam yaitu dengan memberdayakan 
masjid pondok pesantren yang dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai 
tempat pengajian dan ibadah masyarakat sekitar. Adapun bentuk 
kongkretnya yakni ketika pengajian pondok yang dilaksanakan setelah 
Salat Magrib, masyarakat yang tinggal di sekitar tidak langsung pulang ke 
rumahnya masing-masing, namun adapula tinggal di dalam masjid untuk 
mengikuti pengajian tersebut sambil menunggu masuknya waktu Salat 
Isya. Selain itu masjid pesantren telah menyelenggarakan ibadah Jumat 
yang otomatis masyarakat sekitar pun juga turut melaksanakannya di situ, 
di mana dalam penyelenggaraannya diurus langsung oleh pondok pesantren, 
mulai dari azan, imam dan yang menyampaikan khotbah yang dalam hal ini 
santri yang diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.25 

Berkenaan dengan pengajian yang dilaksanakan pondok pesantren tentu 

merupakan salah satu bentuk dakwah yang menumbuhkan kesadaran beragama. 

Karena di dalam pengajian yang dibawakan oleh kiai atau ustaz selalu terselip 

pesan-pesan ajaran agama Islam, baik dari segi ibadah, akhlak, maupun syariat 

hal tersebut bertujuan membangun jiwa religius para santri dan masyarakat yang 

hadir dari sekeliling pondok pesantren agar menjadi manusia yang lebih baik.  

Kedua, sisi eksternal, yaitu  dakwah Islam yang dilakukan di luar pondok 

pesantren. Semua stakeholder Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra  dalam 

 
25Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 
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penyiaran agama Islam tentunya mempunyai pengaruh penting pada masyarakat, 

dimulai dari kiai, pembina (ustaz), maupun santri. Berangkat dari situasi 

masyarakat Ganra yang dengan konsisten masih memelihara tradisi kearifan 

lokal yang mempunyai nilai religius, seperti Barzanji atau Tahlilan melalui hal 

tersebut pondok pesantren ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebagai 

sarana penyebaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pembina pondok 

pesantren perguruan Islam Ganra, yang menyatakan: 

Masyarakat Ganra dikenal masih memelihara salah satu kearifan lokal yang 
bernafaskan Islam seperti Barzanji atau sirah nabi yang dituangkan dalam 
bahasa bugis, sehingga dalam setiap acara-acara, misalnya acara 
pernikahan, akikah, kematian (takziah), dan lain-lain. Pondok Ganra sering 
di undangan untuk hadir berpartisipasi dalam acara tersebut, karena pada 
hakikatnya acara ini membutuhkan orang-orang yang mempunyai ilmu 
agama yang baik, dalam acara tersebut di samping pembacaan barzanji juga 
diselipkan dengan ceramah agama, yang dalam hal ini disampaikan oleh 
kiai atau ustaz dan sesekali oleh santri Pondok Pesantren Perguruan Islam 
Ganra.26 

 Masih berkisar pada sisi eksternal pesantren dalam peranannya sebagai 

motivator yang ditinjau dari sisi dakwah, sebagaimana yang di tambahkan lagi 

oleh pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra melalui pernyataannya 

bahwa: 

Ada banyak bentuk yang dilakukan oleh pondok pesantren dalam 
memotivasi masyarakat melalui dakwah, antara lain; 1) Dakwah yang 
lakukan pada bulan suci Ramadhan, 2) perayaan hari-hari besar Islam, 
seperti tahun abru hijriah, isra’miraj dan maulid Nabi Muhammad saw., dan 
4) Menjadi teladan baik untuk masyarakat sekitar27 

Demikian santri, Ananda Alirfaniyah, mengemukakan: 

pesantren memainkan peran yang sangat penting dalam memotivasi 
masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada agama Islam. Salah satu 
cara pesantren melakukan ini adalah melalui dakwah yang intensif selama 
bulan suci Ramadhan. Saat itu, pesantren mengadakan berbagai kegiatan 
keagamaan seperti kajian, ceramah, dan tadarusan Al-Quran yang bisa 

 
26Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 15 April 2023. 

27Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 15 April 2023. 
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memotivasi kami sebagai santri dan juga masyarakat meningkatkan ibadah 
dan pengetahuan agama.28 

Ananda Muh. Zulfan, juga menambahkan: 

Pesantren juga aktif dalam merayakan hari-hari besar Islam seperti tahun 
baru hijriah, Isra' Mi'raj, dan Maulid Nabi Muhammad saw. Ini adalah 
momen penting dalam Islam, dan pesantren mengambil kesempatan ini 
untuk mengingatkan kami tentang nilai-nilai agama dan sejarah Islam. Ini 
memotivasi kami untuk lebih menghargai warisan agama kita.29 

Selain itu juga, Ananda Khaerul Iqbal selaku santri juga menambahkan: 

Pesantren juga berusaha menjadi teladan baik untuk masyarakat sekitar. 
Para pengurus dan pembina di pesantren berusaha menjalani hidup sesuai 
dengan ajaran Islam dan menginspirasi kami untuk melakukannya juga. 
Ketika kami melihat mereka menjalani kehidupan yang saleh dan bermoral 
tinggi, itu memberi motivasi kepada kami untuk mengikuti jejak mereka 
dan menjadi individu yang lebih baik.30 

Terkait dengan yang disampaikan oleh informan, pada poin pertama, 

sejalan dengan program pondok pesantren perguruan Islam Ganra. yaitu pelatihan 

ceramah. Program tersebut merupakan program unggulan dimana para santriwan 

dan santriwati diberikan pengajaran dan bimbingan, baik dari segi keilmuan 

maupun dari segi mental, sebagai bekal yang nantinya akan mereka pakai pada 

kegiatan-kegiatan yang dianggap diperlukan, misalnya pada bulan suci 

Ramadhan, ketika masyarakat membutuhkan santri untuk dikontrak satu bulan 

penuh di sebuah masjid. Jadi santri tidak lagi merasa gugup untuk melakukan 

tugasnya, dan sisi lain juga bekal dalam kegiatan-kegiatan lomba dan lain-lain. 

Selanjutnya, melalui kegiatan dakwah yang dilakoni oleh, kiai, ustaz dan 

santri sebagai bentuk motivasi dalam menumbuhkan kesadaran beragama, dapat 

dipahami bahwa, melalui kegiatan dakwah Pesantren Ganra aktif dalam 

menyelenggarakan kegiatan dakwah di kalangan masyarakat. Para ustadz, kiyai, 

 
28Alirfaniya (16 tahun), Santri Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 3 Mei 2023. 

29Muh. Zulfan (15 tahun), Santri Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 23 April 2023. 

30Khaerul Ikbal (16 tahun), Santri Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 24 April 2023. 
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dan santri pesantren terlibat dalam kegiatan dakwah, seperti ceramah, pengajian, 

dan pengkajian kitab. Hal ini memberikan pemahaman agama kepada masyarakat 

dan mengajak untuk meningkatkan keimanan, mengamalkan ajaran Islam, dan 

menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. 

Selain itu, Melalui kegiatan dakwah dan pengajaran agama, pesantren 

membantu masyarakat untuk memahami ajaran-ajaran agama secara lebih 

mendalam dan menyeluruh. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan 

masyarakat dapat menghayati ajaran Islam dengan sungguh-sungguh dan 

menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. 

Berkenaan dengan poin kedua, perayaan hari-hari besar Islam yang di 

sampaikan oleh informan dapat dijelaskan bahwa dengan merayakan beberapa 

peristiwa penting dalam agama Islam seperti: 

1. Tahun Baru Hijriah: Pondok pesantren sering merayakan Tahun Baru 

Hijriah, yang merupakan awal dari kalender Hijriah. Pada perayaan ini, 

mereka bisa mengadakan pengajian, khotbah, dan kegiatan lain yang 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya 

tahun Hijriah dalam sejarah Islam. Ini juga bisa menjadi waktu yang tepat 

untuk merenungkan perjalanan spiritual dan meningkatkan komitmen 

terhadap agama. 

2. Isra Mi'raj: Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam sejarah 

Islam ketika Nabi Muhammad saw. melakukan perjalanan malam yang luar 

biasa dari Mekah ke Yerusalem dan kemudian ke langit ketujuh. Pondok 

pesantren dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengadakan ceramah, 

diskusi, atau pameran yang menggambarkan peristiwa tersebut, serta 

mengaitkannya dengan pesan-pesan keagamaan yang relevan. 
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3. Maulid Nabi Muhammad: Perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. adalah 

momen penting untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad saw.. Pondok 

pesantren sering mengadakan acara-acara khusus seperti pembacaan syair-

syair pujian kepada Nabi, ceramah tentang kehidupan dan ajaran Nabi, 

serta kegiatan-kegiatan amal yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman dan cinta terhadap Nabi Muhammad saw. 

Pesantren Ganra juga bertugas untuk menjaga konsistensi dalam memberi 

teladan yang baik. Para santri dan pengurus pesantren menjadi contoh teladan 

dalam menjalankan ajaran Islam secara konsisten dan bertanggung jawab. 

Dengan adanya teladan yang baik, pesantren berupaya memotivasi masyarakat 

untuk menjalankan ajaran Islam dengan baik dan konsisten dalam segala aspek 

kehidupan. 

Dengan peran sebagai motivator, Pondok Pesantren Perguruan Islam 

Ganra berupaya untuk menginspirasi, memberikan pemahaman agama yang baik, 

dan membimbing masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam dengan sungguh-

sungguh. Melalui kegiatan dakwah dan pembinaan agama, pesantren Ganra 

berperan dalam membentuk masyarakat yang taat beragama, berakhlak mulia, 

dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. 

4. Peranannya sebagai Mobilisator 

Peranannya sebagai mobilisasi adalah peranan sosial yang bertugas 

melakukan perbaikan kehidupan dalam masyarakat dengan menanggapi 

persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti: mengajak masyarakat menuju jalan 

Allah dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran, memelihara tali 

persaudaraan, dan menadah anak dari segala lapisan masyarakat. 

Pesantren terlahir untuk membina masyarakat, di antaranya yang 

berkenaan dengan situasi masyarakat yang variatif, baik dari segi strata sosial, 
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budaya, moral, pengetahuan dan ekonomi. Tentunya pesantren responsif dalam 

menangani hal tersebut, dengan cara menempatkan kedudukan pesantren secara 

seimbang.  

Adapun  wujud yang diselenggarakan adalah dengan membuka peluang 

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tanpa 

memandang dan membedakan-bedakan, serta memberikan kemudahan bagi anak-

anak yang kurang mampu agar mendapatkan hak yang sama dalam menuntut 

ilmu sehingga semua anak bangsa dapat merasakan pendidikan, di samping itu 

juga terbangunnya generasi bangsa dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti 

luhur, yang pengaplikasiannya nanti membawa pola pikir yang positif di 

lingkungan masyarakat. Maka dengan adanya hal tersebut diharapkan pesantren 

melaksanakan dengan baik tugasnya sebagai agen reformasi sosial, yang selalu 

melakukan pembebasan pada masyarakat, dari segala keburukan moral, 

penindasan politik, kemiskinan ilmu pengetahuan dan bahkan dari pemiskinan 

ekonomi. 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, sebagaimana yang dinyatakan 

oleh pembina pondok pesantren: 

Dalam perannya sebagai mobilisator dalam bentuk sosial adalah pondok 
pesantren perguruan Islam Ganra, telah membuka jalur pendaftaran yang 
terdiri atas dua kategori, yakni kategori khusus dan umum, dalam kategori 
khusus diperuntukkan kepada para calon santri yang mempunyai ekonomi 
yang kurang mampu (yatim atau piatu), dimana nantinya santri tersebut 
akan dikhususkan dalam suatu asrama yang memang diperuntukkan untuk 
mereka, dengan tidak dipungut biaya selama menempuh pendidikannya 
dalam pondok. Sedangkan untuk kategori umum adalah para santri dengan 
kemampuan yang memadai dari segi finansial, akan diperlakukan sesuai 
dengan aturan biaya administrasi pondok yang telah ada. Kedua kategori 
tersebut mempunyai peluang yang sama dalam pelayanan pelaksanaan 
pendidikan sebagaimana yang diatur dalam pondok pesantren perguruan 
Islam Ganra.31 

 
31Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 15 April 2023. 
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Selain itu, terdapat pula penyelenggaraan Taman Pendidikan Anak 

(TPA). Sebagai realisasi dari lembaga sosial dalam membina mental anak. 

Penerapannya, lebih cenderung pada wujud partisipasi para santri sebagai tenaga 

atau guru untuk mengajar anak-anak TPA. Berangkat dari pernyataan pembina 

yang menyatakan: 

Jadi dalam kegiatan ini, antusias para orang tua sangat tinggi, setiap 
harinya pada saat sore hari (setelah Salat Ashar). mereka berbondong-
bondong mengantar anak-anaknya datang ke pesantren, diantaranya dengan 
kendaraan bermotor, mobil, dan ada pula yang jalan kaki dan semakin hari 
anak-anak semakin bertambah.  Dalam pelaksanaannya santri bertugas 
menjadi guru yang mengajar anak-anak TPA mengaji dan tata cara sholat. 
Setiap santri mendapat jatah giliran mengajar setiap harinya dan 
menangani 3 sampai 5 anak. Untuk sekarang jumlah anak yang belajar di 
TPA berkisar 40 anak.32 

Ditekankan juga, bahwa: 

Alhamdulillah, TPA ini sudah berjalan 3 bulan. Melihat dari 
perkembangannya, walaupun TPA ini belum dilembagakan, tapi cukup 
berpengaruh bagi masyarakat khususnya orang tua yang menginginkan 
anaknya untuk bisa belajar mengaji dan salat yang semakin hari pesertanya 
semakin bertambah.33 

Di sisi lain Sebagai lembaga sosial, terlihat juga dari hubungan pesantren 

dengan masyarakat dalam bergotong-royong. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh pembina pondok yang lain, bahwa: 

Partisipasi pondok pesantren dalam hubungan sosial, dimana ditinjau dari 
adat bugis yakni mappelette bola (pindah rumah) dalam pelaksanaannya 
ketika salah seorang dari masyarakat Ganra ingin memindahkan rumahnya, 
tentunya membutuhkan tenaga yang banyak, dalam hal ini masyarakat dan 
para santri pondok pesantren gotong-royong dalam pelaksanaan tersebut.34 

Sehubungan dengan wawancara di atas dapat dipahami partisipasi pondok 

pesantren dalam mappelette bola adalah contoh konkret bagaimana budaya dan 

tradisi lokal dapat menjadi pendorong utama dalam memelihara kebersamaan, 

 
32Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 15 April 2023. 

33Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 13 April 2023. 

34Khaerul Huda (28 tahun), Alumni Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 30 April 2023. 



104 
 

 

gotong-royong, dan solidaritas dalam sebuah masyarakat. Ini juga 

menggambarkan betapa pentingnya peran lembaga keagamaan seperti pondok 

pesantren dalam mendukung dan memelihara nilai-nilai budaya dan sosial yang 

berharga. 

Selanjutnya, pondok pesantren Ganra dalam mengatasi tantangan dan 

permasalahan keagamaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh pembina Pondok 

Pesantren Ganra, bahwa: 

Pesantren Ganra juga berperan dalam membantu masyarakat mengatasi 
tantangan dan permasalahan keagamaan yang dihadapi. Misalnya, kita 
memberikan nasehat dan pemahaman agama yang benar terkait isu-isu 
kontemporer yang berkaitan dengan agama dan kehidupan sosial. Pesantren 
juga memberikan bimbingan dan solusi bagi masyarakat yang mengalami 
konflik atau permasalahan dalam hal keagamaan.35 

Berangkat dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pondok 

pesantren Perguruan Islam Ganra dalam hubungan sosialnya dengan masyarakat 

memiliki hubungan yang sangat erat, baik dari segi pencerdasan anak bangsa, 

maupun dari segi pembangunan, dan mengatasi permasalahan keagamaan yang 

dihadapi oleh masyarakat. 

Dengan demikian, pondok pesantren Perguruan Islam Ganra menjelma 

bukan sekadar lembaga pendidikan keagamaan, melainkan suatu kekuatan yang 

mendalam dalam bagi masyarakat. Sebagai fasilitator, pesantren membuka pintu 

bagi masyarakat untuk menggali potensi dan ilmu, mengarahkan mereka menuju 

peningkatan kualitas hidup. Sebagai edukator, pesantren memberikan landasan 

pendidikan dan pemahaman keagamaan yang kokoh, menjadi pilar kebijaksanaan 

spiritual dan intelektual. 

Peran pesantren sebagai motivator tercermin dalam upaya dakwahnya, 

menginspirasi masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagai mobilisator, pesantren menjadi kekuatan 
 

35Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 15 April 2023. 
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penggerak yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam misi bersama 

membangun kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks 

ini, tergambarlah dari firman Allah swt.  QS. Al-Nahl/16: 125. 

�Bِ  رَِoَّ�   pْ%ِzLَِ   اPِٰ   ادُْعُ َ�ِْ�ْ�ِ�   ِB{َ(ِْ:�َْ�  ر4oََ�   ان4ِ   اَْ+َ|ُ"ۗ   ِ~َ   �4��ِِ{ْ   وََ=�دِ�ُْ&(ْ   اْ�ََ|َ$Bِ   وَا
�"ْ  اَْ)'َ(ُ  7ُ:َ َِ�  4p�َ  ْ";َ   ٖ ِ'ْ%ِzLَ  َ:7َُاَْ)'َ(ُ   و  َ"jْ�ِ�َ&ْ�ُْ��ِ� �  

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah) dan pengajaran yang 
baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.36 

Pemahaman ulama terhadap ayat tersebut menyoroti kebijaksanaan dalam 

menyampaikan dakwah, mengakui keberagaman tingkat intelektual dan 

pemahaman di dalam masyarakat. Ayat tersebut memberikan petunjuk yang jelas 

dalam menyesuaikan metode dakwah dengan sasaran yang berbeda. 

Pertama, terhadap cendekiawan yang memiliki intelektual tinggi, 

disarankan untuk menyampaikan dakwah dengan hikmah. Ini berarti berdialog 

dengan kata-kata bijak, sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Pendekatan ini 

mencerminkan pemahaman bahwa kaum intelektual cenderung merespons 

argumen yang rasional dan mendalam. 

Kedua, terhadap kaum awam, dianjurkan untuk menerapkan mau’izhah, 

yaitu memberikan nasihat dan perumpamaan yang dapat menyentuh jiwa. 

Metode ini mengakui tingkat pengetahuan yang sederhana dan menunjukkan 

kebijaksanaan dalam menyampaikan pesan agar dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat umum. 

Ketiga, terhadap Ahl alkitab dan penganut agama-agama lain, disarankan 

untuk menggunakan jidal ahsan atau perdebatan dengan cara yang terbaik. Ini 

 
36Departemen Agama RI, Al-Qu’ran dan Terjemahannya Transliterasi Arab-Latin Model 

Per Baris (Semarang; CV. Asy Syifa, 2001), h. 281. 
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melibatkan logika dan retorika yang halus, menjauhkan diri dari kekerasan dan 

umpatan. Pendekatan ini mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman 

agama dan kearifan dalam berdialog dengan penganut agama lain.37 

Adapaun dalam tafsir Jalalain, terdapat penjelasan mengenai Surah Al-

Nahl:125 yang mengajarkan Rasulullah untuk menyampaikan ajaran agama 

kepada manusia dengan penuh kebijaksanaan. Dikatakan, "Wahai Muhammad, 

serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, yaitu agama-Nya, dengan hikmah yang 

bersumber dari Al-Qur'an." Hal ini menegaskan bahwa dakwah haruslah 

disampaikan dengan kebijaksanaan, mengacu pada ajaran yang terdapat dalam 

Al-Qur'an. 

Pada bagian selanjutnya, disebutkan, Mauidzah Hasanan, yang merujuk 

pada nasihat-nasihat yang baik dan lembut, yang juga bersumber dari Al-Qur'an. 

Artinya, dalam menyampaikan ajaran agama, Rasulullah diminta untuk 

memberikan nasihat dengan lembut, mencerminkan kepedulian dan kelembutan 

dalam berdakwah. 

Dalam konteks berdebat atau membantah, tafsir Jalalain menyatakan 

bahwa Rasulullah diminta untuk membantah mereka (manusia) dengan bantahan 

yang terbaik. Ini mencakup mengajak mereka kepada agama Allah dengan 

argumen yang terdapat dalam ayat-ayat-Nya dan menggunakan hujjah-hujjah 

yang diperintahkan oleh Allah. Dengan kata lain, pembantahan yang terbaik 

haruslah didasarkan pada landasan Ilahi, memperkuat argumen dengan ayat-ayat 

Al-Qur'an dan hujjah-hujjah yang diakui oleh Allah. 

Penekanan pada pengetahuan Allah yang lebih mendalam tentang siapa 

yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk menegaskan bahwa Allah-lah 

yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dengan demikian, Rasulullah 

 
37M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Cet. 

IV, Jilid. 6 Jakarta: Lentera Hati, 2011), 774. 



107 
 

 

diingatkan bahwa dalam berdakwah, tindakan dan kata-katanya harus selaras 

dengan petunjuk ilahi, dan kebijaksanaan serta nasihat yang baik haruslah 

menjadi dasar dalam menyampaikan ajaran agama.38 

Pemahaman ulama terhadap ayat ini menunjukkan pentingnya 

adaptabilitas dalam menyampaikan ajaran agama. Dakwah yang bijak mengakui 

perbedaan konteks dan pemahaman masyarakat, menciptakan ruang bagi dialog 

yang menghormati dan mengarah pada pemahaman yang lebih baik antar umat 

beragama. 

Dari tafsiran di atas menggambarkan bahwa pesan yang terkandung dalam 

tersebut di atas menekankan pentingnya menyampaikan ajaran agama dengan 

kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan pembantahan yang terbaik. Pemahaman ini 

dapat dipertegas dengan mengaitkannya pada peran pondok pesantren, seperti 

Pesantren Perguruan Islam Ganra, sebagai lembaga yang mewujudkan konsep-

konsep tersebut dalam praktiknya. 

Pesantren Perguruan Islam Ganra bukan hanya sekadar lembaga 

pendidikan, melainkan juga sebagai pangkalan kekuatan yang mendalam dalam 

masyarakat. Sebagaimana tuntunan ayat, pesantren membuka pintu luas bagi 

masyarakat untuk menemukan potensi diri dan ilmu pengetahuan dengan hikmah. 

Pesantren menjadi fasilitator yang mengajak masyarakat menuju peningkatan 

kualitas hidup, sejalan dengan pesan ayat tersebut yang menyeru untuk 

menyampaikan agama dengan hikmah. 

Selain itu, peran pesantren sebagai garda terdepan dalam memberikan 

landasan pendidikan dan pemahaman keagamaan yang teguh mencerminkan pilar 

kebijaksanaan spiritual dan intelektual, sejalan dengan nasihat-nasihat baik dan 

lembut yang disebutkan dalam ayat tersebut. Pesantren tidak hanya menyediakan 

 
38Misbah Zainul Musthoma Bangilan, Tafsir Jalalain (Ma’na), (Surabaya:Al Hidayah), h. 

1323 
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sumber ilmu, tetapi juga membimbing dengan penuh kelembutan, memadukan 

ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama. 

Dalam konteks berdebat atau membantah, pesantren juga dapat diartikan 

sebagai motivator yang menggunakan argumen yang terbaik berdasarkan ayat-

ayat al-Qur’an. Gigihnya upaya dakwah pesantren tercermin dalam inspirasi 

masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, 

sejalan dengan ajakan untuk membantah dengan cara yang lebih baik sesuai 

dengan ajaran Islam. 

Keseluruhan, mencerminkan harmoni antara peranan pesantren dan ajaran 

Islam, menunjukkan pentingnya adaptabilitas dalam menyampaikan ajaran 

agama sesuai dengan konteks masyarakat. Pesantren Perguruan Islam Ganra 

menjawab panggilan ayat tersebut dengan memberdayakan masyarakat secara 

penuh hikmah dan kelembutan, menjadikan pesantren sebagai pionir dalam 

masyarakat. Selain itu, sebagaimana juga firman Allah swt. QS Āli-‘Imrān/3: 

104: 

  bQِ�َ$�ُۡ�ٱ  "ِ(َ وdََۡ$َ&ۡ:نَ  �QُAۡوفِ َۡ�fِ� �Qُونَ ُ
ۡ
gَdَو  ِNَۡOۡٱ  Pَِإ !َۡ�ُ):نَ   ٞB 4#

ُ
أ  )ۡ*ُ$ِ#ّ وَۡ_َُ*" 

�hُِ'Yۡ:نَ   ُۡ�َِ� 7ُُ( ٱ à وْ�َ
ُ
 وَأ

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung.39 

Menurut Al Maraghi, konsep "al ma'ruf" merujuk kepada sesuatu yang 

dianggap baik menurut norma agama dan akal. Sebaliknya, "al munkar" adalah 

kebalikan atau lawan dari yang dianggap baik tersebut. Dalam Mu’jam Mufradat 

al Fadz al Qur’an, ma’ruf dijelaskan sebagai istilah untuk setiap perbuatan yang 

 
39Departemen Agama RI, Al-Qu’ran dan Terjemahannya Transliterasi Arab-Latin Model 

Per Baris (Semarang; CV. Asy Syifa, 2001), h. 163. 
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diakui sebagai tindakan baik menurut pertimbangan akal dan ajaran agama. 

Penggunaan amar ma’ruf dan nahi munkar sering kali terkait dengan kegiatan 

dakwah, yang memiliki tujuan untuk mengajak dan mendorong manusia agar 

mengikuti jalan kebaikan dan petunjuk Allah. Dakwah, sebagai upaya 

menyampaikan seruan kepada kebaikan dan menolak kemungkaran, 

menggambarkan suatu usaha yang mencakup berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, termasuk sosial, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, politik, dan 

lainnya. Dengan kata lain, dakwah bertujuan untuk menggerakkan orang agar 

tertarik melakukan perbuatan yang dianggap baik (ma'ruf) dan menjauhi tindakan 

yang dianggap buruk (munkar), dengan harapan agar mereka memperoleh 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat.40 

Dari tafsiran di atas pesantren dalam masyarakat tercermin dalam 

tuntunan Al-Qur'an, khususnya dalam QS Āli-‘Imrān/3:104 tersebut yang 

menegaskan keberadaan segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar sebagai orang-

orang yang beruntung. Konsep "al ma'ruf" yang merujuk kepada sesuatu yang 

dianggap baik menurut norma agama dan akal menjadi dasar bagi peran 

pesantren sebagai lembaga pendidikan dan spiritual. 

Pesantren, sebagai lembaga dakwah, memainkan peran penting dalam 

mengajak dan mendorong masyarakat untuk mengikuti jalan kebaikan dan 

petunjuk Allah. Dalam Mu’jam Mufradat al Fadz al Qur’an, ma’ruf diartikan 

sebagai tindakan baik yang diakui oleh akal dan ajaran agama. Pesantren, melalui 

pendekatan keagamaan dan pendidikan, menjadi fasilitator yang membuka pintu 

 
40 “Korelasi Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Pendidikan (Tafsir Surat Ali Imran, 3 : 104) 

-LP2M” <https://web.syekhnurjati.ac.id/lp2m/2021/02/05/korelasi-amar-maruf-nahi-munkar-dan-
pendidikan-tafsir-surat-ali-imran-3-104/> [diakses 2 April 2023]. 
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luas bagi masyarakat untuk menemukan potensi diri dan ilmu pengetahuan 

dengan hikmah. 

Peran pesantren tidak terbatas pada penyediaan sumber ilmu, tetapi juga 

mencakup pembimbingan dengan kelembutan. Pesantren membantu memadukan 

ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama, menciptakan landasan pendidikan 

dan pemahaman keagamaan yang kokoh, untuk menyampaikan agama dengan 

hikmah. 

Dalam konteks dakwah, pesantren juga berperan sebagai motivator yang 

menggunakan argumen berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Upaya dakwah pesantren 

tercermin dalam inspirasi masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai agama 

dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan ajakan dalam QS Āli-‘Imrān/3:104 

untuk menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah 

dari yang munkar. Dengan demikian, pesantren bukan hanya menjadi lembaga 

pendidikan, tetapi juga menjadi pangkalan kekuatan yang mendalam dalam 

masyarakat, berkontribusi positif dalam menciptakan kebaikan dan mencegah 

keburukan. 

Dengan keseluruhan perannya yang holistik, pondok pesantren Perguruan 

Islam Ganra bukan hanya menjadi pusat pembelajaran keagamaan, melainkan 

juga sumber inspirasi dan kekuatan yang mendorong perkembangan masyarakat 

secara menyeluruh. Melalui peranannya yang monumental ini, pesantren menjadi 

pilar utama dalam membentuk masyarakat yang berdaya, berakhlak, dan penuh 

semangat kebersamaan. Harapannya, peran pesantren ini akan terus memberikan 

dampak positif, menjadi penerang dalam perjalanan pembangunan masyarakat 

menuju arah yang lebih baik dan bermakna. 
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B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 

dalam Melaksanakan Peranannya di Masyarakat Kecamatan Ganra Kabupaten 

Soppeng 

Pondok pesantren, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, telah 

lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Lebih dari sekadar 

tempat untuk memperoleh pengetahuan agama, pondok pesantren juga memiliki 

peran yang penting sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, di 

antaranya; dalam memfasilitasi, mendidik, memotivasi, dan memobilisasi 

masyarakat. Salah satu pondok pesantren yang mengemban peran tersebut adalah 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, yang terletak di Kecamatan Ganra, 

Kabupaten Soppeng.  

Pada dasarnya, Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra memiliki tujuan 

luhur untuk mengembangkan masyarakat sekitarnya. pondok pesantren juga 

dihadapkan pada berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat 

pelaksanaan peranannya sebagai fasilitator, edukator, motivator, dan mobilisator 

di masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor pendukung dan penghambat 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam melaksanakan peranannya di 

masyarakat: 

1. Faktor Pendukung 

a. Kinerja pengurus dan pembina yang baik 

Kinerja pengurus dan tenaga pendidik yang berkualitas sangat mendukung 

peranan Pondok Pesantren Ganra dalam masyarakat. Dengan adanya pengurus 

dan pendidik yang kompeten, pesantren dapat memberikan pendidikan agama 

dan moral yang berkualitas kepada masyarakat. 

 Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra telah lama menjadi bagian 

integral dari masyarakat, berperan dalam memberikan pendidikan agama dan 
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moral kepada generasi muda. Salah satu faktor pendukung utama bagi peran 

pesantren ini adalah kinerja pengurus dan tenaga pendidik yang berkualitas. 

Dalam rangka memahami hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dalam hal 

ini pimpinan pondok pesantren, Bapak Kiai Sulaeman, yang mengemukakan 

bahwa: 

Kami meyakini bahwa kinerja pengurus dan tenaga pendidik memegang 
peranan sentral dalam menciptakan keberhasilan pesantren dalam 
masyarakat. Sebagai pengelola pesantren, kami tidak hanya bertanggung 
jawab atas manajemen keseluruhan lembaga, tetapi juga berperan kunci 
dalam mendukung perannya sebagai fasilitator, edukator, motivator, dan 
mobilisator di masyarakat pesantren. Kemampuan manajemen yang kuat, 
termasuk pengelolaan keuangan, administrasi, dan perencanaan strategis, 
adalah fondasi penting yang mendukung efisiensi operasional pesantren dan 
pelaksanaan peran yang lebih luas di dalam komunitas.41 

Bapak Kiai Sulaeman menggarisbawahi bahwa kinerja pengurus dan 

pembina yang baik adalah faktor penting yang mendukung pelaksanaan peran 

pesantren sebagai fasilitator, edukator, motivator, dan mobilisator di masyarakat. 

Ini berarti bahwa kemampuan dan tindakan pengurus dan pembina memiliki 

dampak langsung pada efektivitas dan kesuksesan dalam menjalankan peran-

peran penting ini. 

Sebagai fasilitator, pesantren memiliki kemampuan untuk mengorganisasi 

dan memfasilitasi pertemuan, kegiatan, atau inisiatif yang melibatkan 

masyarakat. Kinerja yang baik dalam hal ini akan membantu memastikan bahwa 

kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, berkontribusi pada tujuan yang 

ditetapkan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Sebagai edukator, pengurus dan pembina memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai untuk memberikan informasi, pelatihan, dan 

pendidikan kepada masyarakat. Kinerja mereka dalam hal ini akan memengaruhi 

pemahaman dan peningkatan keterampilan masyarakat. 

 
41Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 
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Sebagai motivator, pengurus dan pembina menginspirasi dan mendorong 

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif. Kinerja mereka 

dalam memberikan motivasi dan dukungan dapat memotivasi individu dan 

kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Sebagai mobilisator, memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sumber 

daya, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai program atau proyek. 

Kinerja mereka dalam hal ini dapat berdampak besar pada keberhasilan 

menggalang dukungan dan sumber daya yang diperlukan. 

Oleh karena itu, kinerja pengurus dan pembina yang baik adalah elemen 

kunci dalam memastikan bahwa peran mereka sebagai fasilitator, edukator, 

motivator, dan mobilisator di masyarakat dapat dijalankan dengan efektif dan 

berhasil. 

b. Biaya pendidikan terjangkau 

Biaya pendidikan merupakan faktor kunci yang sangat memengaruhi 

aksesibilitas pendidikan di berbagai lembaga, termasuk Pondok Pesantren. Dalam 

menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian masyarakat, biaya 

pendidikan dapat menjadi penghalang utama dalam mendapatkan pendidikan 

agama dan moral yang berkualitas. Dalam konteks ini, penting untuk memahami 

bahwa biaya pendidikan yang terjangkau bukan hanya mempengaruhi 

aksesibilitas pendidikan, tetapi juga mendukung peran sosial pesantren dalam 

masyarakat. 

Peneliti akan menjelaskan pentingnya biaya pendidikan yang terjangkau 

bagi Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dan bagaimana hal ini 

memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk mengakses pendidikan agama 

yang berkualitas. Dengan biaya pendidikan yang terjangkau, pesantren dapat 



114 
 

 

menjalankan peranannya sebagai fasilitator, edukator, motivator, dan mobilisator 

di masyarakat dengan lebih efektif. 

Selama wawancara dengan pimpinan dan pengurus atau pembina Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra, pandangan dan pengalaman mereka mengenai 

pentingnya biaya pendidikan yang terjangkau akan ditemukan. Mereka akan 

berbagi perspektif mereka tentang bagaimana biaya pendidikan yang terjangkau 

memengaruhi pesantren dan masyarakat sekitarnya, serta bagaimana hal ini 

memungkinkan pesantren untuk menjalankan peran sosialnya dengan lebih baik. 

Sebagaimana Kiai Sulaiman, mengungkapkan: 

Dengan biaya pendidikan yang rendah, kami dapat menjangkau lebih 
banyak individu dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang 
kurang mampu secara ekonomi. Ini meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pesantren dan memungkinkan kami untuk memberikan pendidikan 
agama yang berkualitas kepada masyarakat.42 

Lebih lanjut, Kasmawati selaku pengurus/pembina memberikan informasi 

terkai biaya pendidikan yang terjangkau memengaruhi peran Pondok Pesantren 

Ganra: 

Tentu saja, mengatasi tantangan terkait biaya pendidikan adalah pekerjaan 
yang terus-menerus. Kami berusaha menjaga biaya pendidikan serendah 
mungkin dengan efisiensi pengelolaan dana dan bantuan dari masyarakat. 
Selain itu, kami juga mencari dukungan dari donatur dan pihak berwenang 
agar pesantren kami dapat memberikan beasiswa kepada santri yang 
membutuhkan.43 

Selain itu, Kiai Sulaiman,  selaku pimpinan pesantren menambahkan 

terkait dengan dampak biaya pendidikan yang terjangkau terlihat dalam 

partisipasi masyarakat dalam pesantren: 

Dampaknya sangat nyata. Ketika biaya pendidikan terjangkau, kami 
melihat peningkatan signifikan dalam jumlah santri yang mendaftar di 
pesantren kami. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan 

 
42Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 

43Kasmawati (48 tahun), Pengurus/Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 3 Mei 2023. 
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beragam, di mana berbagai latar belakang sosial dan ekonomi dapat bersatu 
dalam belajar.44 

Hasbi Yahya, selaku pembina juga menambahkan: 

Selain itu, kami juga melihat bahwa masyarakat sekitar pesantren lebih 
aktif terlibat dalam kegiatan pesantren. Mereka mendukung berbagai acara 
dan proyek pendidikan yang kami adakan, sehingga memperkuat peran 
sosial pesantren dalam masyarakat.45 

Dari wawancara ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa biaya 

pendidikan yang terjangkau memegang peran kunci dalam memungkinkan 

pesantren seperti Pondok Pesantren Ganra untuk memainkan peran yang lebih 

efektif kepada masyarakat. Hal ini menciptakan kesempatan lebih besar bagi 

individu dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengakses pendidikan yang 

berkualitas dan memperkuat hubungan antara pesantren dan masyarakat 

sekitarnya. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan 

pengurus/pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra tentang pentingnya 

biaya pendidikan yang terjangkau, penelitian ini menemukan beberapa temuan 

kunci: 

1) Aksesibilitas: Ketika biaya pendidikan terjangkau, lebih banyak orang 

mampu mengakses pendidikan. Hal ini menciptakan peluang bagi 

masyarakat yang lebih luas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup 

mereka. 

2) Pemerataan Pendidikan: Biaya pendidikan yang terjangkau membantu 

mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan antara kelompok-

 
44Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 

45Hasbi Yahya (30 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 28 April 2023. 
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kelompok berpenghasilan rendah dan tinggi. Ini mendorong inklusi dan 

kesetaraan pendidikan. 

3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Ketika biaya pendidikan tidak 

menjadi hambatan, lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan 

pendidikan dan komunitas. Fasilitator dan motivator dapat lebih mudah 

mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program 

pendidikan dan sosial. 

4) Pemberdayaan Masyarakat: Biaya pendidikan yang terjangkau 

memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan kehidupan 

mereka sendiri. Ini mendukung peran fasilitator dan motivator dalam 

memberdayakan masyarakat. 

5) Peran Edukator yang Efektif: Edukator yang bekerja di masyarakat dapat 

lebih efektif dalam peran mereka ketika biaya pendidikan tidak menjadi 

penghalang. Mereka dapat fokus pada memberikan pendidikan yang 

berkualitas tanpa harus khawatir tentang biaya yang tinggi. 

6) Mobilisasi Sumber Daya: Ketika biaya pendidikan terjangkau, masyarakat 

lebih cenderung mendukung inisiatif pendidikan dan sosial. Mereka dapat 

lebih mudah berpartisipasi dalam penggalangan sumber daya dan dukungan 

untuk program-program yang dipromosikan oleh fasilitator dan 

mobilisator. 

Secara keseluruhan, biaya pendidikan yang terjangkau menciptakan 

lingkungan yang lebih inklusif, mendukung, dan memungkinkan pelaksanaan 

peran sebagai fasilitator, edukator, motivator, dan mobilisator di masyarakat 

dengan lebih baik. Hal ini memastikan bahwa pendidikan dan pembangunan 

masyarakat dapat menjadi lebih merata dan berkelanjutan. 
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c. Dukungan dari masyarakat 

Dukungan aktif dari masyarakat setempat juga menjadi faktor kunci 

dalam kelangsungan dan efektivitas pesantren. Dukungan ini dapat berupa 

berbagai bentuk, mulai dari sumbangan finansial hingga partisipasi dalam 

kegiatan pesantren atau sekadar dukungan moral. 

Peneliti telah melakukan wawancara dengan pimpinan dan pengurus atau 

pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra tentang pentingnya dukungan 

dari masyarakat dalam menjalankan peran pesantren. Dalam wawancara ini, 

mereka membagikan pandangan dan pengalaman mereka mengenai bagaimana 

dukungan dari masyarakat setempat memengaruhi pesantren dan apa yang dapat 

dilakukan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pesantren. 

Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Ganra, Kiai Sulaiman, 

mengemukakan: 

Dukungan aktif dari masyarakat setempat adalah fondasi bagi 
kelangsungan pesantren kami. Masyarakat adalah bagian integral dari 
pesantren, dan tanpa dukungan mereka, kami tidak akan dapat menjalankan 
misi kami dengan efektif. Dukungan ini mencakup berbagai hal, mulai dari 
dukungan finansial hingga keterlibatan dalam kegiatan pesantren dan 
dukungan moral.46 

Lebih lanjut, peneliti mendalami terkait dengan bentuk dukungan dari 

masyarakat yang paling berdampak bagi Pondok Pesantren Ganra, Kasmawati, 

selaku pengurus/pembina pesantren menambahkan: 

Ada beberapa bentuk dukungan yang sangat berdampak bagi pesantren 
kami. Pertama, dukungan finansial sangat penting untuk menjaga 
operasional pesantren. Sumbangan dari masyarakat membantu kami 
mengatasi tantangan keuangan dan memastikan biaya pendidikan tetap 
terjangkau. Selain itu, partisipasi aktif dalam kegiatan pesantren seperti 
kajian agama, kegiatan sosial, atau pembangunan sarana fisik juga sangat 
berarti. Ini menciptakan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pesantren.47 

 
46Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 

47Kasmawati (48 tahun), Pengurus/Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 3 Mei 2023. 
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Kiai Sulaiman selaku pimpinan pesantren menambahkan: 

Dukungan moral juga tidak boleh diabaikan. Dukungan ini menciptakan 
semangat positif di antara santri dan tim pengurus pesantren. Masyarakat 
yang mendukung secara moral memberikan motivasi tambahan untuk terus 
berkontribusi dalam pendidikan agama dan moral. 

Selain itu, dalam konteks bagaimana Pondok Pesantren Ganra berupaya 

untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pesantren, Rudhi selaku 

pembina memberikan informasi bahwa: 

Kami berupaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat 
sekitar. Kami secara rutin berkomunikasi dengan mereka, mengadakan 
pertemuan terbuka, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan 
keputusan yang berkaitan dengan pesantren. Selain itu, kami juga 
mengadakan kegiatan terbuka seperti pengajian, ceramah, dan hari-hari 
besar Islam yang melibatkan masyarakat secara aktif.48 

Pembina lain, dalam hal ini juga menambahkan: 

Selain itu, kami menyediakan informasi tentang program beasiswa atau 
dukungan keuangan kepada santri yang kurang mampu, dan masyarakat 
sering memberikan dukungan finansial dalam hal ini. Ini adalah contoh 
konkret tentang bagaimana kami menghubungkan pesantren dengan 
kebutuhan masyarakat.49 

Dari wawancara ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan aktif 

dari masyarakat setempat adalah faktor kunci dalam kelangsungan dan 

efektivitas Pondok Pesantren Ganra. Dukungan finansial, partisipasi dalam 

kegiatan, dan dukungan moral semuanya berdampak positif pada pesantren. 

Upaya pengelola untuk memperkuat keterlibatan masyarakat termasuk menjalin 

komunikasi yang baik dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan 

keputusan pesantren. Ini menciptakan ikatan yang erat antara pesantren dan 

masyarakat sekitarnya serta memastikan kelanjutan pendidikan agama yang 

berkualitas. 

 
48Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 15 April 2023. 

49Hasbi Yahya (30 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 28 April 2023. 
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Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan 

pengurus/pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra tentang dukungan 

dari masyarakat setempat, dalam konteks ini menghasilkan beberapa temuan 

kunci: 

1) Dukungan aktif masyarakat sebagai fondasi kelangsungan pesantren: 

bahwa dukungan aktif dari masyarakat setempat adalah fondasi bagi 

kelangsungan pesantren. Pesantren tidak dapat beroperasi secara efektif 

tanpa dukungan finansial, partisipasi dalam kegiatan pesantren, dan 

dukungan moral dari masyarakat. 

2) Dukungan finansial memungkinkan biaya pendidikan terjangkau: 

Dukungan finansial dari masyarakat memungkinkan pesantren untuk 

menjaga biaya pendidikan tetap terjangkau. Sumbangan dari masyarakat 

membantu pesantren mengatasi tantangan keuangan dan memastikan 

bahwa pendidikan agama yang berkualitas dapat diakses oleh lebih banyak 

individu. 

3) Partisipasi masyarakat menciptakan rasa kepemilikan: Partisipasi aktif 

masyarakat dalam kegiatan pesantren menciptakan rasa kepemilikan 

terhadap pesantren. Hal ini menciptakan ikatan yang erat antara pesantren 

dan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat peran sosial pesantren 

dalam masyarakat. 

4) Dukungan moral meningkatkan semangat santri dan tim pengurus: 

Dukungan moral dari masyarakat memiliki dampak positif pada semangat 

santri dan tim pengurus pesantren. Masyarakat yang mendukung secara 

moral memberikan motivasi tambahan untuk terus berkontribusi dalam 

masyarakat. 
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Dalam keseluruhan, temuan-temuan ini menyoroti pentingnya dukungan 

aktif dari masyarakat setempat dalam menjaga dan memperkuat peran pesantren 

dalam memberikan pendidikan agama dan moral. Dukungan finansial, partisipasi 

dalam kegiatan, dan dukungan moral, semua berkontribusi pada kelangsungan 

pesantren dan membantu memastikan bahwa pendidikan agama yang berkualitas 

tetap dapat diakses oleh banyak individu dalam masyarakat. 

d. Dukungan dari pemerintah 

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam, memiliki peran yang 

penting dalam masyarakat. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan dan 

pengakuan hukum dapat menjadi faktor kunci dalam memperluas layanan 

pesantren dan meningkatkan infrastruktur serta kualitas pendidikan yang 

disediakan. 

Dalam konteks ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan pimpinan 

dan pengurus atau pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra mengenai 

pentingnya dukungan dari pemerintah dalam menjalankan peran pesantren. 

Dalam wawancara ini, mereka membagikan pandangan dan pengalaman mereka 

tentang bagaimana dukungan dari pemerintah setempat memengaruhi pesantren 

serta apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk lebih mendukung 

pesantren dalam melaksanakan tugasnya. 

Wawancara dengan Kiai Sulaiman, selaku pimpinan Pondok Pesantren 

Ganra, memberikan informasi, bahwa: 

Dukungan dari pemerintah adalah faktor dalam memperluas layanan dan 
infrastruktur pesantren. Bantuan dari pemerintah dapat membantu kami 
untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan sarana fisik pesantren. Selain 
itu, pengakuan hukum juga memberikan legitimasi bagi pesantren dalam 
menyelenggarakan pendidikan Islam.50 

 
50Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 
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Selain itu, terkait dengan jenis dukungan dari pemerintah yang paling 

berdampak bagi Pondok Pesantren Ganra, Kiai Sulaiman, selaku pimpinan 

pesantren mengungkapkan: 

Dukungan pemerintah yang paling berdampak bagi kami adalah bantuan 
keuangan untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pesantren. Ini 
membantu kami untuk memberikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi 
santri. Selain itu, dukungan dalam bentuk pelatihan atau workshop untuk 
tenaga pendidik juga sangat berarti.51 

Rudhi, selaku pembina menambahkan:  

Pengakuan hukum juga penting. Ini memberikan legitimasi kepada 
pesantren kami dan memastikan bahwa kami dapat beroperasi dengan aman 
dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.52 

Selanjutnya, peneliti menanyakan upaya yang telah dilakukan oleh 

Pondok Pesantren Ganra untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, 

Kasmawati selaku pengurus/pembina, menuturkan: 

Kami secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah setempat untuk 
menjalin kerjasama. Kami mengajukan proposal pembangunan dan 
pengembangan pesantren yang disertai dengan rincian anggaran dan 
rencana kerja. Selain itu, kami juga selalu berusaha untuk mematuhi semua 
regulasi yang berlaku agar dapat memenuhi syarat pengakuan hukum.53 

Pimpinan Pesantren Ganra, dalam hal ini Kiai Sulaiman, juga 

menambahkan 

Kami juga terlibat dalam dialog terbuka dengan pemerintah, 
menyampaikan peran pesantren dalam pendidikan agama dan moral 
masyarakat. Kami berusaha menjelaskan kontribusi pesantren bagi 
perkembangan karakter generasi muda dan stabilitas sosial.54 

Dari wawancara ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan dari 

pemerintah, baik dalam bentuk bantuan finansial maupun pengakuan hukum, 

 
51Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 

52Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 15 April 2023. 

53Kasmawati (48 tahun), Pengurus/Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 3 Mei 2023. 

54Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 13 April 2023. 
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adalah faktor penting dalam membantu Pondok Pesantren Ganra dalam 

memperluas layanan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan. 

Dukungan ini membantu pesantren untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, 

melatih tenaga pendidik, dan memastikan keberlangsungan operasional 

pesantren. Upaya pengelola pesantren untuk menjalin kerjasama dan mematuhi 

regulasi juga merupakan langkah penting dalam mendapatkan dukungan 

pemerintah yang lebih besar. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan 

pengurus/pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra mengenai dukungan 

dari pemerintah, dalam konteks ini menghasilkan beberapa temuan kunci: 

1) Dukungan finansial untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas: 

Dukungan finansial dari pemerintah, dalam bentuk bantuan untuk 

pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pesantren, memiliki dampak yang 

signifikan. Ini membantu pesantren meningkatkan infrastruktur pendidikan 

dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi santri. 

2) Dukungan dalam bentuk pelatihan dan workshop: Selain bantuan finansial, 

dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan atau workshop untuk tenaga 

pendidik pesantren juga sangat berarti. Ini membantu meningkatkan 

kualitas pendidikan yang disediakan oleh pesantren. 

3) Pengakuan hukum memberikan legitimasi: Pengakuan hukum pesantren 

oleh pemerintah memberikan legitimasi bagi pesantren dalam 

menyelenggarakan pendidikan Islam. Ini memastikan bahwa pesantren 

dapat beroperasi dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

4) Komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah setempat: Pesantren aktif 

berkomunikasi dengan pemerintah setempat untuk menjalin kerjasama. 

Pengajuan proposal pembangunan dan pengembangan pesantren yang 
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disertai dengan rincian anggaran dan rencana kerja adalah salah satu upaya 

yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan pemerintah. 

5) Dialog terbuka tentang peran pesantren: Pesantren terlibat dalam dialog 

terbuka dengan pemerintah, menjelaskan peran pesantren dalam 

masyarakat. Ini membantu pemerintah memahami kontribusi pesantren 

terhadap perkembangan masyarakat dan stabilitas sosial. 

Dalam keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa dukungan 

dari pemerintah dalam bentuk bantuan finansial, pelatihan, dan pengakuan 

hukum sangat penting bagi Pondok Pesantren Ganra. Upaya pengelola pesantren 

dalam berkomunikasi, berkerjasama dengan pemerintah setempat, dan 

menjelaskan peran pesantren dalam masyarakat juga merupakan faktor penting 

dalam mendapatkan dukungan pemerintah yang lebih besar. Dukungan ini 

membantu pesantren dalam memperluas layanan dan meningkatkan kualitas 

pendidikan Islam yang disediakan. 

e. Letak geografis yang strategis 

Letak geografis sebuah Pondok Pesantren dapat memiliki dampak 

signifikan terhadap aksesibilitas pesantren tersebut bagi masyarakat. Letak yang 

strategis dapat memudahkan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di 

sekitarnya, untuk mengakses pesantren. Ini pada gilirannya dapat mendukung 

peningkatan jumlah santri dan memperkuat peran pesantren dalam memberikan 

pendidikan. 

Dalam konteks ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan pimpinan 

dan pengurus atau pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra mengenai 

pentingnya letak geografis yang strategis bagi pesantren. Dalam wawancara ini, 

mereka membagikan pandangan dan pengalaman mereka tentang bagaimana 
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letak geografis pesantren memengaruhi aksesibilitasnya dan bagaimana hal ini 

berkontribusi pada peran pesantren dalam masyarakat. 

Wawancara dengan Kiai Sulaiman, selaku pimpinan Pondok Pesantren 

Ganra, menuturkan terkait letak geografis yang strategis dapat memengaruhi 

Pondok Pesantren Ganra dalam memberikan pendidikan: 

Letak geografis yang strategis sangat penting bagi pesantren kami. Kami 
berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Ini 
memudahkan santri, terutama mereka yang tinggal di sekitarnya, untuk 
mengakses pesantren tanpa kesulitan yang berarti. Hal ini pada gilirannya 
mendukung peningkatan jumlah santri.55 

Selanjutnya, dalam hal yang telah dilakukan Pondok Pesantren Ganra 

untuk memanfaatkan letak geografis yang strategis ini, Kiai Sulaiman, selaku 

pimpinan pesantren, mengungkapkan: 

Kami telah mengambil beberapa langkah untuk memanfaatkan letak 
geografis kami dengan lebih baik. Salah satunya adalah dengan 
memberikan informasi tentang pesantren kami kepada masyarakat sekitar. 
Kami juga membuka pintu pesantren untuk kunjungan terbuka dan acara 
terbuka, seperti ceramah agama atau pengajian, yang dapat diikuti oleh 
masyarakat umum.56 

Kiai Sulaiman, menambahkan lagi: 

Selain itu, kami juga menjalin hubungan yang erat dengan masjid-masjid 
terdekat dan komunitas lokal. Ini membantu kami menjalankan program-
program pendidikan agama di luar pesantren, sehingga lebih banyak orang 
dapat mengaksesnya tanpa harus tinggal di pesantren.57 

Adapun terkait dengan letak geografis yang strategis ini berkontribusi 

pada peran sosial Pondok Pesantren Ganra dalam masyarakat, Kiai Sulaiman, 

selaku pimpinan pesantren menuturkan: 

Letak geografis yang strategis memungkinkan kami menjadi bagian yang 
lebih terintegrasi dalam masyarakat. Kami dapat berinteraksi dengan 
masyarakat sekitar secara lebih aktif dan berkontribusi pada kegiatan-

 
55Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 

56Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 13 April 2023. 

57Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 13 April 2023. 
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kegiatan sosial dan keagamaan di wilayah ini. Ini memperkuat peran sosial 
pesantren kami sebagai pusat pendidikan Islam di daerah ini.58 

Dari wawancara ini, kita dapat menyimpulkan bahwa letak geografis yang 

strategis memainkan peran penting dalam mendukung aksesibilitas pesantren 

bagi masyarakat. Hal ini memudahkan masyarakat, khususnya mereka yang 

tinggal di sekitarnya, untuk mengakses pesantren dan dapat berkontribusi pada 

peningkatan jumlah santri. Selain itu, letak geografis yang strategis juga 

memungkinkan pesantren untuk lebih terintegrasi dalam masyarakat, berinteraksi 

dengan komunitas sekitar, dan memperkuat peran sosialnya sebagai pusat 

pendidikan Islam Khususnya di Kec. Ganra. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan 

pengurus/pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra mengenai letak 

geografis yang strategis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan kunci: 

1) Letak geografis yang strategis memudahkan aksesibilitas pesantren bagi 

masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitarnya. Hal ini 

mengurangi hambatan fisik yang mungkin dihadapi oleh calon santri dalam 

mencapai pesantren. 

2) Aksesibilitas yang baik akibat letak geografis yang strategis dapat 

mendukung peningkatan jumlah santri. Santri yang tinggal dekat dengan 

pesantren memiliki kemudahan. 

3) Pesantren dapat memanfaatkan letaknya yang strategis untuk berinteraksi 

lebih aktif dengan masyarakat setempat. Ini mencakup kegiatan seperti 

kunjungan terbuka, ceramah agama, dan pengajian yang dapat diikuti oleh 

masyarakat umum. 

 
58Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 
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4) Letak geografis yang strategis, pesantren menjadi lebih terintegrasi dalam 

masyarakat. Pesantren dapat berkontribusi pada kegiatan sosial dan 

keagamaan di wilayah, memperkuat peran sosialnya sebagai pusat 

pendidikan Islam di daerah tersebut. 

Dalam keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa letak 

geografis yang strategis memiliki dampak positif terhadap Pondok Pesantren 

Ganra. Hal ini tidak hanya memudahkan aksesibilitas santri dan mendukung 

peningkatan jumlah santri, tetapi juga memungkinkan pesantren untuk lebih 

terlibat dalam masyarakat sekitar dan memperkuat peran sosialnya sebagai 

lembaga pendidikan Islam yang berkontribusi pada perkembangan agama dan 

moral masyarakat. 

Oleh karena itu, dalam konteks faktor pendukung peranan Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat yang telah diuraikan di atas, 

memberikan penjelasan tentang faktor pendukung peranan Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat, termasuk kinerja pengurus dan 

pendidik yang baik, biaya pendidikan terjangkau, dukungan dari masyarakat, 

dukungan dari pemerintah, dan letak geografis yang strategis. Faktor-faktor ini 

memiliki dampak positif dalam memperkuat peran pesantren dalam memberikan 

pendidikan agama dan moral kepada masyarakat serta memperkuat keterlibatan 

pesantren dengan komunitas sekitarnya. 

2. Faktor Penghambat 

a. Kurangnya lahan untuk perluasan yayasan 

Dalam konteks ini, salah satu faktor penghambat yang dapat 

memengaruhi pesantren adalah kurangnya lahan untuk perluasan dan 

pengembangan infrastruktur. Dalam bagian berikut, peneliti akan menjelaskan 
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hasil wawancara dengan pimpinan dan pengurus atau pembina Pondok Pesantren 

Perguruan Islam Ganra mengenai faktor penghambat ini. 

Wawancara dengan Kiai Sulaiman, selaku pimpinan pesantren terkait 

dengan kurangnya lahan ini memengaruhi Pondok Pesantren Perguruan Islam 

Ganra dalam menjalankan perannya: 

Faktor yang menghambat pelaksanaan peranannya sebagai fasilitator, 
edukator, motivator, dan mobilisator di masyarakat. Ketika yayasan atau 
organisasi tidak memiliki akses yang cukup ke lahan atau fasilitas yang 
diperlukan untuk menyelenggarakan program-programnya, ini dapat 
menghambat kemampuan pesantren untuk memberikan layanan dan 
dukungan kepada masyarakat.59 

Kiai Sulaiman juga menambahkan: 

Dalam beberapa tahun terakhir, pesantren kami telah berkembang pesat, 
dan kebutuhan akan lahan tambahan menjadi sangat penting. Kami ingin 
memperluas fasilitas pendidikan, membangun gedung baru, dan menambah 
sarana pendukung lainnya, tetapi lahan yang tersedia saat ini sangat 
terbatas. Hal ini membatasi kami dalam mengimplementasikan rencana 
pengembangan kami.60 

Kasmawati, selaku pengurus/pembina, menambahkan: 

Kurangnya lahan juga memengaruhi kegiatan santri di pesantren. Ruang 
terbuka yang luas sangat dibutuhkan untuk kegiatan fisik dan olahraga 
santri. Keterbatasan lahan ini dapat membatasi kemampuan kami untuk 
menyediakan fasilitas yang memadai untuk itu.61 

Selanjutnya peneliti dalam mendalami hal ini, menanyakan terkait upaya 

yang telah dilakukan pesantren untuk mengatasi kendala kurangnya lahan ini, 

Rudhi selaku pembina menuturkan: 

Kami telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala kurangnya 
lahan. Salah satunya adalah dengan mencari lahan tambahan yang tersedia 
di sekitar pesantren. Namun, hal ini tidak selalu mudah karena harganya 
tinggi. Kami juga mencari dukungan dari pemerintah setempat untuk 

 
59Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023 

60Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 13 April 2023. 

61Kasmawati (48 tahun), Pengurus/Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 3 Mei 2023. 
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membantu kami dalam mencari lahan tambahan atau memberikan izin 
penggunaan lahan yang sudah ada.62 

Kiai Sulaiman, selaku pimpinan pesantren menambahkan:  

Selain itu, kami juga mencoba memaksimalkan pemanfaatan lahan yang 
tersedia saat ini dengan cara yang lebih efisien. Kami merencanakan tata 
ruang yang baik dan membangun fasilitas yang multifungsi untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan.63 

Kasmawati, selaku pengurus/pembina juga menambahkan:  

Kami juga menggalang dukungan dari masyarakat setempat. Beberapa 
donatur telah membantu kami dalam mencari lahan tambahan atau 
memberikan sumbangan finansial untuk pembelian lahan. Dukungan dari 
masyarakat ini sangat berarti bagi kami dalam mengatasi kendala ini.64 

Lebih lanjut, dalam hal upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pesantren, 

peneliti menanyakan harapan pesantren untuk mengatasi kendala kurangnya 

lahan ini dan terus menjalankan perannya dalam masyarakat, Kiai Sulaiman, 

memberi tanggapan, bahwa:  

Harapan kami adalah dapat menemukan solusi untuk kendala kurangnya 
lahan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami ingin terus 
mengembangkan pesantren untuk memberikan pendidikan yang berkualitas 
kepada masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kami optimis 
bahwa kami dapat mengatasi kendala ini dan terus memberikan kontribusi 
positif bagi masyarakat.65 

Dalam hasil wawancara ini, kurangnya lahan untuk perluasan yayasan 

merupakan faktor penghambat yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Perguruan 

Islam Ganra. Kendala ini mempengaruhi kemampuan pesantren untuk 

mengembangkan fasilitas pendidikan, menyediakan ruang terbuka untuk kegiatan 

santri, dan merencanakan pengembangan masa depan. Meskipun pesantren telah 

melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, dukungan dari berbagai 

 
62 Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 15 April 2023. 

63Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 13 April 2023. 

64Kasmawati (48 tahun), Pengurus/Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 3 Mei 2023. 

65Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 13 April 2023. 
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pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mengatasi 

kendala ini dan memastikan pesantren dapat terus menjalankan perannya dalam 

membentuk karakter dan moral generasi muda. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan 

pengurus atau pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra mengenai 

faktor penghambat kurangnya lahan untuk perluasan yayasan, berikut adalah 

temuan-temuan yang didapatkan: 

1) Kurangnya lahan untuk perluasan pesantren merupakan kendala utama 

yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra. Dalam 

beberapa tahun terakhir, pesantren telah mengalami pertumbuhan pesat, 

dan kebutuhan akan lahan tambahan menjadi sangat penting. 

2) Kurangnya lahan membatasi kemampuan pesantren untuk mengembangkan 

fasilitas pendidikan, seperti membangun gedung baru, ruang kelas, dan 

sarana pendukung lainnya. Hal ini memengaruhi efektivitas pesantren 

dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas. 

3) Selain pengembangan infrastruktur, kurangnya lahan juga memengaruhi 

kegiatan santri di pesantren. Keterbatasan ruang terbuka menghambat 

pelaksanaan kegiatan fisik, olahraga, dan aktivitas lain yang diperlukan 

untuk pengembangan fisik dan mental santri. 

4) Pesantren telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala 

kurangnya lahan. Upaya tersebut termasuk pencarian lahan tambahan di 

sekitar pesantren, mencari dukungan dari pemerintah setempat, dan 

penggalangan dukungan dari masyarakat dan donatur untuk pembelian 

lahan tambahan. 

5) Pesantren juga mencoba memaksimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia 

saat ini dengan merencanakan tata ruang yang baik dan membangun 
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fasilitas yang multifungsi. Ini bertujuan untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan pesantren meskipun dalam ruang yang terbatas. 

6) Pesantren memiliki harapan besar untuk menemukan solusi terhadap 

kendala kurangnya lahan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mereka 

berharap dapat terus mengembangkan pesantren untuk memberikan 

pendidikan agama dan moral berkualitas kepada masyarakat. Dengan 

dukungan dari berbagai pihak, mereka optimis dapat mengatasi kendala ini 

dan terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya 

dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kendala kurangnya 

lahan yang dihadapi oleh pesantren. Dalam rangka menjalankan peran pentingnya 

dalam pendidikan agama dan moral, pesantren perlu mendapatkan perhatian dan 

dukungan yang memadai dalam pemenuhan kebutuhan lahan dan pengembangan 

infrastruktur. 

b. Kurangnya tenaga pengajar atau pembina yang berkualitas 

Selanjutnya, kendala yang cukup signifikan adalah kurangnya tenaga 

pengajar atau pembina yang berkualitas. Dalam konteks ini, peneliti telah 

melakukan wawancara dengan pimpinan dan pengurus atau pembina Pondok 

Pesantren Ganra untuk menggali lebih dalam mengenai faktor penghambat ini 

serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Berikut 

adalah hasil wawancara tersebut. 

Wawancara dengan Kiai Sulaiman, Pimpinan Pondok Pesantren Ganra, 

mengenai kurangnya tenaga pengajar/pembina: 

Dalam menjalankan peran kami dalam mendidik generasi muda, kita 
memerlukan pembina yang mumpuni dalam bidang agama dan juga 
memiliki kemampuan mengajar yang baik. Sayangnya, menarik dan 
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mempertahankan tenaga pengajar seperti ini bukanlah hal yang mudah. 
Itulah yang kami rasakan saat ini. 66 

Selanjutnya wawancara dengan Kasmawati, selaku pengurus/pembina 

Pondok Pesantren Ganra, mengenai upaya mengatasi kurangnya tenaga 

pengajar/pembina: 

Kami telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah kurangnya 
tenaga pengajar. Salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama dengan 
lembaga-lembaga pendidikan agama terkemuka untuk meminta bantuan 
tenaga pengajar tamu. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan dan 
pengembangan kepada guru-guru kami yang sudah ada agar mereka dapat 
lebih berkualitas dalam mengajar.67 

Wawancara dengan Ali Musyafa, salah seorang Pembina di Pondok 

Pesantren Ganra, mengenai harapan dan peran penting tenaga pengajar/pembina: 

Saya sangat mengharapkan agar kami dapat menarik dan mempertahankan 
tenaga pengajar dan pembina yang berkualitas. Mereka adalah tulang 
punggung dalam pendidikan pesantren ini. Kualitas pendidikan yang kami 
berikan sangat bergantung pada mereka. Dengan dukungan dan upaya 
bersama, kami yakin kami dapat mengatasi tantangan ini dan terus 
memberikan pendidikan agama yang berkualitas bagi generasi muda.68 

Dari hasil wawancara ini, terlihat bahwa kurangnya tenaga pengajar atau 

pembina yang berkualitas merupakan faktor penghambat yang signifikan dalam 

pendidikan di Pondok Pesantren Ganra. Namun, pesantren ini telah melakukan 

berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk kerjasama dengan 

lembaga-lembaga pendidikan agama dan pelatihan bagi tenaga pengajar yang 

sudah ada. Dengan peran penting tenaga pengajar yang berkualitas, pesantren ini 

tetap berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan 

pengurus atau pembina Pondok Pesantren Ganra mengenai kurangnya tenaga 

 
66Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 

67Kasmawati (48 tahun), Pengurus/Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 3 Mei 2023. 

68Ali Musyafa (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 
Wawancara, Soppeng, 23 April 2023. 



132 
 

 

pengajar atau pembina yang berkualitas, pembahasan ini menemukan beberapa 

temuan penting: 

1) Kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas sebagai tantangan utama: 

Kurangnya tenaga pengajar atau pembina yang berkualitas diidentifikasi 

sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Pondok Pesantren 

Ganra. 

2) Kerjasama dengan lembaga pendidikan/pesantren terkemuka: Untuk 

mengatasi kendala kurangnya tenaga pengajar berkualitas, pesantren telah 

menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pesantren terkemuka. 

Kerjasama ini memungkinkan untuk mendapatkan bantuan tenaga pengajar 

tamu yang memiliki keahlian dalam bidang agama. 

3) Pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar: Pesantren juga memberikan 

pelatihan dan pengembangan kepada guru-guru yang sudah ada agar dapat 

meningkatkan kualitas mengajar. Upaya ini bertujuan untuk 

memaksimalkan potensi tenaga pengajar yang sudah ada. 

4) Peran penting tenaga pengajar dalam kualitas pendidikan: Para pembina 

dan pimpinan pesantren mengakui bahwa tenaga pengajar atau pembina 

yang berkualitas memiliki peran kunci dalam menjaga dan meningkatkan 

kualitas pendidikan di pesantren. Kualitas pendidikan yang diberikan 

sangat bergantung pada kompetensi dan dedikasi mereka. 

5) Harapan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar: Terlepas dari 

tantangan yang dihadapi, pesantren memiliki harapan besar untuk terus 

meningkatkan kualitas tenaga pengajar atau pembina mereka. Dengan 

dukungan dan upaya bersama, mereka percaya bahwa kendala ini dapat 

diatasi, dan pendidikan agama yang berkualitas dapat terus diberikan 

kepada generasi muda. 
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Secara keseluruhan, dalam konteks ini, menggarisbawahi pentingnya 

kualitas tenaga pengajar dalam konteks pendidikan pesantren. Dengan berbagai 

upaya dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkemuka, pesantren 

berkomitmen untuk mengatasi kendala kurangnya tenaga pengajar berkualitas 

dan terus memberikan pendidikan agama yang berkualitas bagi masyarakat, 

dalam hal ini mengacu pada peranan pondok pesantren sebagai edukator. 

c. Sarana dan prasarana yang belum memadai 

Selanjutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. 

Infrastruktur yang kurang memadai, termasuk bangunan yang kurang layak dan 

fasilitas terbatas, dapat menghambat pelaksanaan peran Pondok Pesantren dalam 

masyarakat. 

Dalam upaya untuk memahami dampak dan upaya yang telah dilakukan 

dalam mengatasi masalah ini, peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan 

pimpinan dan pengurus atau pembina Pondok Pesantren Ganra. Wawancara ini 

bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor penghambat ini serta 

strategi yang telah diterapkan untuk mengatasi kendala ini.  

Wawancara dengan Kiai Sulaiman, Pimpinan Pondok Pesantren Ganra, 

mengenai infrastruktur yang kurang memadai, mengemukakan: 

Infrastruktur yang kurang memadai adalah salah satu tantangan serius yang 
kami hadapi di Pondok Pesantren Ganra. Bangunan kami sudah tua dan 
membutuhkan perbaikan, dan fasilitas yang terbatas menghambat berbagai 
kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan dan keagamaan.69 

Kasmawati, selaku pengurus/pembina Pondok Pesantren Ganra, mengenai 

upaya memperbaiki sarana dan prasarana, mengemukakan: 

Kami menyadari pentingnya memiliki sarana dan prasarana yang memadai 
untuk mendukung pendidikan dan kegiatan di pesantren. Kami telah 
berusaha untuk memperbaiki bangunan yang ada dan merencanakan 

 
69Sulaiman (50 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 

Soppeng, 13 April 2023. 
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pembangunan fasilitas yang lebih modern. Namun, terbatasnya sumber 
daya keuangan menjadi kendala dalam upaya ini.70 

Adapun wawancara dengan Rudhi, salah seorang pembina di Pondok 

Pesantren Ganra, mengenai harapan dan dukungan yang diperlukan: 

Harapan kami adalah bisa meningkatkan infrastruktur pesantren agar lebih 
memadai. Infrastruktur yang baik akan mendukung pendidikan yang lebih 
baik pula. Kami sangat mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, baik 
pemerintah, donatur, maupun masyarakat, untuk mewujudkan perbaikan 
ini.71 

Terlihat dari hasil wawancara ini bahwa infrastruktur yang kurang 

memadai merupakan faktor penghambat yang signifikan dalam peran Pondok 

Pesantren Ganra dalam masyarakat. Meskipun pesantren telah berusaha untuk 

memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, dukungan finansial dan bantuan dari 

berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perbaikan ini. Infrastruktur 

yang memadai akan mendukung pesantren dalam memberikan pendidikan dan 

pengajaran yang lebih baik, sehingga pesantren dapat terus menjalankan peran 

pentingnya dalam masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan pengurus atau 

pembina Pondok Pesantren Ganra, dengan demikian dapat disimpulkan beberapa 

temuan penelitian terkait kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sebagai 

faktor penghambat dalam peran pesantren dalam masyarakat: 

1) Infrastruktur yang tua: Infrastruktur pesantren, termasuk bangunan, telah 

menjadi tua dan memerlukan perbaikan. Bangunan yang kurang layak dapat 

menghambat berbagai kegiatan, termasuk pendidikan dan keagamaan. 

Demikian sehingga peranannya sebagai dalam masyarakat kurang 

maksimal 

 
70Kasmawati (48 tahun), Pengurus/Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, 

Wawancara, Soppeng, 3 Mei 2023. 

71Rudhi (31 tahun), Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra, Wawancara, 
Soppeng, 15 April 2023. 
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2) Fasilitas terbatas: Fasilitas yang terbatas di pesantren juga menjadi kendala 

dalam menjalankan berbagai kegiatan. Terbatasnya fasilitas dapat 

mempengaruhi peranannya sebagai fasilitator dalam masyarakat dalam hal 

ini fasilitas pendidikan dan pengajaran yang dapat diberikan oleh 

pesantren. 

3) Keterbatasan sumber daya keuangan: Upaya untuk memperbaiki sarana dan 

prasarana terkendala oleh keterbatasan sumber daya keuangan. Hal ini 

mencerminkan pentingnya dukungan finansial eksternal untuk 

memperbaiki infrastruktur pesantren. Sehingga pesantren mampu 

memaksimalkan peranannya dalam masyarakat. 

Dalam menghadapi kendala ini, pesantren telah mencoba untuk 

memperbaiki infrastruktur yang ada dan merencanakan pembangunan fasilitas 

yang lebih modern. Namun, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, 

donatur, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan perbaikan ini. 

Infrastruktur yang memadai akan mendukung pesantren dalam memberikan 

pendidikan dan pengajaran yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga 

pesantren dapat terus menjalankan peran pentingnya dalam masyarakat. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam masyarakat di 

Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, di antaranya; 1) Perananya sebagai 

fasilitator, meliputi; ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, 

sumber daya manusia yang kompeten, dan program pelatihan yang relevan, 

2) Peranannya sebagai edukator, berperan sebagai lembaga pendidikan yang 

efektif dalam memenuhi kebutuhan zaman dan membentuk generasi yang 

kompeten secara spiritual, berpengetahuan, dan terampil yang pada 

gilirannya berdampak positif pada masyarakat. 3) Peranannya sebagai 

motivator, meliputi; pengajian yang dilaksanakan pondok pesantren, 

berpartisipasi dalam kegiatan kearifan lokal yang mempunyai nilai religius, 

dakwah pada bulan suci Ramadhan, perayaan hari-hari besar Islam, dan 

menjadi teladan baik untuk masyarakat sekitar. 4) Peranannya sebagai 

mobilisator, meliputi; menadah anak dari segala lapisan masyarakat, 

penyelenggaraan Taman Pendidikan Anak (TPA), menjaga tali 

persaudaraan, mengatasi tantangan dan permasalahan keagamaan. 

2. Faktor pendukung dan penghambat peranan Pondok Pesantren Perguruan 

Islam Ganra dalam Masyarakat, di antaranya; 1) Faktor pendukung, 

meliputi; a) kinerja pengurus dan pembina yang baik; kesadaran akan 

tanggung jawab dan komitmen pengelolaan pesantren, b) biaya pendidikan 

terjangkau; meningkatkan aksesibilitas, partisipasi masyarakat, peran sosial 

pesantren, c) dukungan dari masyarakat; dukungan aktif masyarakat, 

dukungan finansial, partisipasi masyarakat menciptakan rasa kepemilikan, 

dukungan moral meningkatkan semangat, upaya pengelola untuk 
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memperkuat keterlibatan masyarakat, d) dukungan dari pemerintah; 

dukungan finansial untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas, 

dukungan dalam bentuk pelatihan dan workshop, pengakuan hukum 

memberikan legitimasi, komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah 

setempat, dialog terbuka tentang peran pesantren e) dan letak geografis 

yang strategis. 2) Faktor penghambat, meliputi; a) kurangnya lahan untuk 

perluasan yayasan, b) kurangnya tenaga pengajar atau pembina, c) sarana 

dan prasarana yang belum memadai. 

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian mengenai peranan Pondok Pesantren Perguruan 

Islam Ganra dalam masyarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, serta 

faktor pendukung dan penghambatnya, sangat relevan untuk berbagai aspek 

dalam pengembangan pendidikan, agama, dan kesejahteraan masyarakat. 

Beberapa implikasi dari penelitian ini mencakup: 

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren memiliki peran yang 

signifikan dalam masyarakat dalam menyebarkan pemahaman ajaran Islam. 

Implikasinya adalah pentingnya dukungan pemerintah dan masyarakat 

untuk memperkuat peran pesantren dalam pendidikan agama yang 

mendalam dan relevan dalam masyarakat. 

2. Penelitian menyoroti pentingnya peran sosial pesantren dalam masyarakat. 

Masyarakat dan pemerintah setempat dapat berkolaborasi dengan pesantren 

untuk menguatkan peran sosialnya dalam memecahkan masalah dan 

tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. 

3. Penelitian ini memberikan panduan berharga bagi pesantren, pemerintah, 

dan masyarakat dalam upaya meningkatkan peran pesantren dalam 
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masyarakat secara khusus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, serta 

daerah-daerah di negara Indonesia secara umum. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

  



 

 

I. INSTRUMEN PEELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA  
Peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam Masyarakat di Desa 

Ganra Kecamatan Ganra 

A. PETUNJUK UMUM 

1. Ucapkan salam 

2. Ucapkan terima kasih atas kesediaan informan 

3. Pewawancara memperkenalkan diri dan mempersilahkan informan 

memperkenalkan diri 

4. Jelaskan secara singkat maksud dan tujuan wawancara kepada informan 

5. Meminta izin kepada informan tentang penggunaan alat komunikasi 

selama wawancara seperti ; alat perekam , buku catatan dll. 

6. Wawancara dilakukan langsung oleh tim peneliti 

7. Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disapkan dalam 

pedoman wawancara mendalam 

8. Pewawancara mencatat suasana wawancara seperti ; gambaran umum, 

tingkah laku dan ekspresi informan secara tepat dan benar 

9. Informan bebas menyampaikan pendapat 

10. Jawaban atau tanggapan informan tidak ada yang salah atau yang benar 

11. Semua jawaban akan dijamin kerahasiaannya 

12. Semua  pertanyaan  yang  ada  di  dalam  pedoman  ini  harus  diperoleh 

jawabannya dari informan. Dari jawaban akan digali dan dikembangkan 

lagi menjadi pertanyaan yang sesuai dengan keperluan penelitian ini  

 

 

 

 



 

 

 

B. KETERANGAN WAWANCARA 

1. Tanggal wawancara   : 

2. Waktu wawancara     : 

3. Nama Pewawancara  : 

C. KARAKTERISTIK INFORMAN 

1. Nama                             : 

2. Usia/Lama kerja          : 

3. Pendidikan terakhir   : 

4. Pekerjaan / Jabatan   : 

5. Alamat                           : 

6. Telp/HP                         : 

D. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

• Mendeskripsikan Peranan Pondok Pesantren perguruan Islam Ganra 

dalam Mayarakat di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng 

2. Tujuan Khusus 

• Mendeskripsikan  peranan  Pondok  Pesantren  Islam  Ganra  sebagai 

fasilitator dalam Masyarakat 

• Mendeskripsikan  peranan  Pondok  Pesantren  Islam  Ganra  sebagai 

Edukator dalam Masyarakat 

• Mendeskripsikan  peranan  Pondok  Pesantren  Islam  Ganra  sebagai 

motivator dalam Masyarakat 

• Mendeskripsikan  peranan  Pondok  Pesantren  Islam  Ganra  sebagai 

mobilisasi dalam Masyarakat  

 



 

 

• Mendeskripsikan    tantangan    yang    dihadapi    Pondok    Pesantren 

Perguruan Islam Ganra dalam menjalankan peranannya 

E. MATERI PERTANYAAN 

1. INFORMAN: KIAI, PEMBINA/PENGURUS PONDOK PESANTREN 

PERGURUAN ISLAM GANRA SOPPENG 

1. Peranan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 

• Sebagai fasilitator, bagaimana Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 

memfasilitasi yang bertujuan untuk masyarakat? 

• Sebagai edukator, apa saja dijalankan Pondok Pesantren Perguruan 

Islam Ganra untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 

smasyarakat sekitar? 

• Sebagai   motivator,   bagaimana   Pondok  Pesantren  Perguruan   Islam 

Ganra memotivasi masyarakat? 

• Sebagai  mobilisator,  bagaimana  Pondok  Pesantren  Perguruan  Islam 

Ganra dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial dan keagamaan? 

2. Tantangan yang dihadapi Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam 

menjalankan peranannya 

• Apa saja tantangan yang dihadapi Pondok Pesantren Perguruan Islam 

Ganra dalam menjalankan peranannya sebagai fasilitator, edukator, 

motivator, dan mobilisator di tengah masyarakat? Dan bagaimana cara 

mengatasinya?  

2. INFORMAN:  SANTRI  PONDOK  PESANTREN  PERGURUAN  ISLAM  

GANRA SOPPENG 



 

 

1. Sebagai seorang santri, bagaimana kontribusi Saudara/i dalam 

mengembangkan  masyarakat  di  sekitar  Pondok  Pesantren  Perguruan 

Islam Ganra? 

2. Bagaimana Saudara/i dapat memanfaatkan ilmu yang Saudara/i pelajari di 

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra untuk membantu masyarakat 

sekitar? 

3. Bagaimana    Pondok    Pesantren    Perguruan    Islam    Ganra    membantu 

Saudara/i    untuk    menjadi    seorang    yang    dapat    memotivasi    dan 

memobilisasi masyarakat di sekitar Saudara/i? 

4. Apa yang dapat Saudara/i lakukan sebagai santri untuk membantu Pondok 

Pesantren Perguruan Islam Ganra dalam menjalankan peranannya sebagai 

fasilitator, edukator, motivator, dan mobilisator di tengah masyarakat? 

5. Bagaimana    Pondok    Pesantren    Perguruan    Islam    Ganra    membantu 

Saudara/i untuk menumbuhkan sikap kepedulian sosial dan keagamaan di 

dalam diri Saudara/i dan juga di dalam masyarakat sekitar Pondok 

Pesantren? 

 

  



 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI PARTISIPAN 

A. PETUNJUK PELAKSANAAN 

1. Peneliti mengadakan pengamatan berperan sebagai partisipasi observasi 

2. Selama observasi dilakukan, peneliti mencatat, mendeskripsikan, dan 

merangkum hasil observasi. 

3. Peneliti kemudian membuat kesimpulan sementara dari observasi yang 

sudah dilaksanakan. 

4. Peneliti melakukan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan untuk 

diuji kecocokan atau kebenarannya. 

5. Peneliti membuat kesimpulan sebagai hasil akhir.  

B. SASARAN OBSERVASI 

No Aspek yang diamati 
Keterangan 

Ya Tidak 

1 

Identifikasi tujuan pendirian Pondok 
Pesantren Perguruan Islam Ganra dan 
peranannya dalam masyarakat 
setempat. 

  

2 

Pondok Pesantren Perguruan Islam 
Ganra membantu mengembangkan 
pendidikan dan meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat. 

  

3 

Pondok Pesantren Perguruan Islam 
Ganramemperkenalkan dan 
mengajarkan nilai-nilai Islam dalam 
kehidupan sehari-hari masyarakat. 

  

4 

Pondok Pesantren Perguruan Islam 
Ganra membantu memperkuat dan 
melestarikan budaya lokal di 
masyarakat. 

  

5 

Pondok Pesantren Perguruan Islam 
Ganra membantu mengembangkan 
ekonomi masyarakat, misalnya melalui 
pengembangan usaha mikro dan 
menengah. 

  

6 

Pondok Pesantren Perguruan Islam 
Ganraberperan sebagai pusat dakwah 
dan sosialisasi Islam di masyarakat 
setempat. 

  



 

 

7 

Pondok Pesantren Perguruan Islam 
Ganra membantu meningkatkan 
kualitas hidup dan kesejahteraan sosial 
masyarakat, misalnya melalui kegiatan 
sosial seperti pemberian bantuan 
kepada masyarakat yang 
membutuhkan. 

  

8 

Pondok Pesantren Perguruan Islam 
Ganra menjalin hubungan dengan 
lembaga pendidikan, lembaga 
pemerintahan, dan lembaga 
masyarakat lainnya dalam rangka 
memperkuat perannya dalam 
masyarakat setempat. 

  

9 

Pondok Pesantren Perguruan Islam 
Ganra menjaga keberlangsungan dan 
keberlanjutan program-programnya 
serta mengukur dampaknya terhadap 
masyarakat. 

  

10 

Pondok Pesantren Perguruan Islam 
Ganra mengatasi tantangan dan 
hambatan dalam menjalankan 
perannya dalam masyarakat, serta 
upaya-upaya yang dilakukan untuk 
memperbaiki kinerjanya. 

  

 

  

  



 

 

PEDOMAN STUDI DOKUMENTER 

A. PETUNJUK PELAKSANAAN 

1. Data yang diambil dari dokumen disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. 

2. Dokumen yang menjadi rahasia instansi/lembaga tidak dipaksa untuk 

meminjam atau memperolehnya. 

B. DATA-DATA YANG PERLU DIAMBIL DARI DOKUMEN SESUAI 

DENGAN PERTANYAAN PENELITIAN 

1. Data Kelembagaan, meliputi: 

• Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra Soppeng 

• Data struktur kepengursan 

• Data tentang pembina 

• Data tentang santri 

• Data tentang sarana dan prasarana 

2. Data tentang dokumentasi kegiatan kegiatan: 

• Foto-foto kegiatan 

 

  



 

 

II. DAFTAR INFORMAN 

No Nama Jabatan/Status Umur Alamat 

1 Kiai Sulaiman, 
S.Pd.I. 

Pimpinan Pondok 
Pesantren Perguruan 
Islam Ganra 

50 tahun Soppeng-
Ganra 

2 Kasmawati, S.Pd., 
M.Pd. 

Pengurus/Pembina 
Pondok Pesantren 
Perguruan Islam Ganra 

48 tahun Soppeng-
Ganra 

3 Rudhi, S.Q., M.Ag. 
Pembina Pondok 
Pesantren Perguruan 
Islam Ganra 

31 tahun Soppeng-
Ganra 

4 Muh. Faisal, S.Pd.I 
Pembina Pondok 
Pesantren Perguruan 
Islam Ganra 

30 tahun Soppeng-
Ganra 

5 Ali Musyafa, 
S.Pd.I 

Pembina Pondok 
Pesantren Perguruan 
Islam Ganra 

31 tahun Soppeng-
Ganra 

6 Andi Hadi Saputra, 
S.I.Kom, M.Kom 

Pembina Pondok 
Pesantren Perguruan 
Islam Ganra 

31 tahun Soppeng-
Ganra 

7 Hasbi Yahya, 
S.Th.I., M.Ag. 

Pembina Pondok 
Pesantren Perguruan 
Islam Ganra 

30 tahun Soppeng-
Ganra 

8 Khaerul Huda, 
S.Pd.I. 

Alumni Pondok 
Pesantren Perguruan 
Islam Ganra 

28 tahun Soppeng-
Ganra 

9 Rahman Zulkifli, 
S.Pd. 

Alumni Pondok 
Pesantren Perguruan 
Islam Ganra 

25 tahun Soppeng-
Ganra 

10 Khaerul Ikbal Santri Pondok Pesantren 
Perguruan Islam Ganra 16 tahun Soppeng-

Ganra 

11 Muh. Rais Santri Pondok Pesantren 
Perguruan Islam Ganra 16 tahun Soppeng-

Ganra 

12 Asdar Santri Pondok Pesantren 
Perguruan Islam Ganra 16 tahun Soppeng-

Ganra 

13 Alirfaniya Santri Pondok Pesantren 
Perguruan Islam Ganra 16 tahun Soppeng-

Ganra 

  



 

 

III. IZIN PENELITIAN 



 

 

  



 

 

  



 

 

IV.   



 

 

V. FOTO DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 dan 2: Wawancara dengan Kiai Sulaiman, S.Pd.I, selaku  

Pimpinan Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 dan 4: Wawancara Ibu Kasmawati, S.Pd., M.Pd., selaku  

Sekretaris/Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5 dan 6: Wawancara dengan Ustaz Rudhi, S.Q., M.Ag., selaku  

Pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6 dan 7: Wawancara dengan Ustaz Rudhi, S.Q., M.Ag. dan  

Sadara Rahman Zulkifli, S.Pd., selaku Pembina dan Alumni  
Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8: Wawancara Ustaz Ali Musyafa, S.Pd., selaku Pembina dan  
Alumni Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9: Wawancara Ustaz Hasbi Yahya, S.Th.I., M.Ag., selaku  
Pembina dan Alumni Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 10 dan 11: Wawancara dengan Ananda Khaerul,  
selaku Santri Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 

 
  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12: Wawancara Ananda Muh. Raiz, selaku Santri  

Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13, 14, dan 15: Wawancara dengan santriwati Pondok \ 
Pesantren Perguruan Islam Ganra 

 
  



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 16, 17, 18, dan 19: Wawancara santri Pondok  
Pesantren Perguruan Islam Ganra 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 20: Gedung Workshop Otomotif BLK dalan lapangan  
Futsal Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 21, 22, 23, dan 24: Suasana pengajian di Masjid  
Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra 
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RIWAYAT HIDUP 

Muhammad Sakti Tahir, lahir di Ganra pada tanggal 

01 Oktober 1996. Adalah anak pertama dari tiga bersaudara. 

Buah hati dari Muh. Tahir (Alm.) dan Najmawati. Mulai 

memasuki jenjang pendidikan formal di TK PERGIS Ganra, 

pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2002, melanjutkan 

pendidikan di MI PERGIS Ganra dan tamat pada tahun 2008, selanjutnya masih 

pada kompleks yang sama di MTs. PERGIS Ganra dan tinggal dalam kompleks 

sebagai santri mukim Pondok Pesantren Perguruan Islam Ganra  pada tahun 2008 

sampai 2011, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di kompleks 

yang sama pada tingkat MA PERGIS Ganra dan juga menetap dalam kompleks 

Pesantren Perguruan Islam Ganra, tamat pada tahun 2014. Selanjutnya 

menempuh kuliah S1 di Kampus UIN Alauddin Makassar, pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan. Jurusan Pendidikan Agama Islam, tamat pada tahun 

2021. Hingga akhirnya tahun 2022 melanjutnya studi S2 pada Program Studi 

Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar sampai 

sekarang. 

Bergelut di berbagai organisasi sejak berada pada tingkat sekolah dasar 

sampai tingkat menegah atas, serta pada saat kuliah, mulai dari; Pramuka Saka 

Bhayangkara, OSIS MTs, OSIS MA, Kemudian setelah masuk perguruan tinggi, 

dilanjutkan dengan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam (HMJ PAI), Dewan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

(DEMA FTK), Lembaga Dakwah Fakultas Al-Uswah (LDF Al-Uswah), Ikatan 

Mahasiswa Pelajar Soppeng Rayon Ganra (IMPS R. Ganra), Ikatan Mahasiswa 

Pelajar Soppeng Koperti UIN Alauddin Makassar (IMPS Kop. UIN Alauddin 

Makassar). 


