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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Catatan huruf bahasa Arab serta transliterasinya ke dalam huruf latin bisa 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te خ

 Sa S Es (dengan titik diatas) ز

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan titik diatas) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal  D De د

 Zal  Z Zet (dengan titik diatas) ر

 Ra R Er س

 Zai  Z Zet ص

 Sin  S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad  S Es (dengan titik ص

dibawah) 

 Dad D De (dengan titik ض

dibawah) 

 Ta T Te (dengan titik ط

dibawah) 
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 Za Z Zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 Ain „_ Apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ي

َ Mim M Em 

ْ Nun N En 

 Ha H Ha ٘ـ

ٚ Wau W We 

ٞ Ya Y Ye 

 Hamzah _‟ Apostrof ء

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

apa juga. Bila dia terletak di tegah atapun di akhir, hingga di tulis dengan ciri (‟). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A آ
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 Kasrah I I  ا

 Dammah U U آ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

tranliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fathah dan Alif ...ا...ٜ

atau Ya 

Ā A dan garis di 

atas 

 Kasrah dan Ya Ī I dan garis di atas سِٟ

ُُٚ  Dammah dan Wau Ū U dan garis di 

atas 

4. Ta’ Marbuta 

Transliterasi untuk ta’ marbuta ada dua yaitu: ta’ marbuta yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t). 

sedangkan ta’ marbuta yang mati dan mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbuta diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata saddang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta’ marbuta 

itu ditransliterasikan dengan (ha).  

5. Syaddah (tasysdid) 

Syaddah atau tasysdid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasysdid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (kosonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(Alif 

lam ma’rifah). Dalam pedoman tranlitersi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

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

Kata sadang tidak mengikuti huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-).  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah yang menjadi apostrof („) hanya berlaku 

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

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian 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’an), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila 

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

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafaz Al-Jalalah 

Kata (Allah) yang didahului partikel sperti huruf jaar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudah ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 



 

xiii 
 

hamzah.  Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz, al-

Jalalah, ditranslitersi dengan huruf (t). 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersbut dikenai ketentuan penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia uang berlaku (EYD). Huruf 

kapaital mislnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama dari (orang, tempat, 

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

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

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletaka 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). 

Jika nama resmi seseorang digunakan 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. 

B. Kata Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt. = subhanahu wata’ala 

Saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s = ‘alahi al-salam 

H = Hijrah 
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M. = Masehi 

SM. = Sebelum Masehi 

1 = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

QS…/..:4 = QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali „Imran/3:4  

HR. = Hadis Riwwayat  
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ABSTRAK 

Nama : Heriyani 

Nim : 9010018049 

Judul skripsi :Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pondok 

Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Darul Qur’an At-Taqwa 

Ddi Jampue Kabupaten Pinrang) 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah manajemen pemberdayaan 

ekonomi berbasis pondok pesantren studi di pondok pesantren darul qur‟an at-

taqwa ddi jampue kabupaten pinrang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren Darul Qur‟an At-Taqwa Ddi Jampue 

Kabupaten Pinrang. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu “kualitatif” dengan menggunakan 

pendekatan “fenomenologi”. Fenomenolgi adalah studi tentang pengetahuan yang 

didasarkan pada kesadaran manusia, dalam fenomenologi, seseorang dapat belajar 

memahami suatu peristiwa, gejala, atau objek dengan mengalaminya secara sadar. 

Adapun sumber data penelitian adalah pimpinan pondok dan pengelola usaha 

pesantren. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengelolaan dan 

analisis data terdapat tiga tahapan: pengumpulan data, pengolahan data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini pondok pesantren Darul 

Qur‟an At-Taqwa Ddi Jampue Kabupaten Pinrang belum efektif dalam 

menjalankan manajemen pemberdayaan ekonominya. Perencanaan pemberdayaan 

ekonomi belum terstruktur dengan baik, termasuk dalam hal penentuan tugas dan 

tanggung jawab, serta kejelasan visi dan misi. Untuk tahap pelaksanaan telah 

dilakukan sesuai dengan perencanaan, meskipun demikian hasil dari unit usaha 

yang diperoleh belum mampu mendukung pemberdayaan pesantren. Untuk 

pengawasan yang dilakukan, mereka telah membentuk tim pengawas dan 

mengadakan rapat secara berkala, meskipun hal tersebut dilakukan secara rutin 

namun unit usaha yang ada nyatanya belum mampu berkembang dengan baik. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: a) Bagi pihak pesantren dan 

pengelola usaha pondok pesantren Darul Qur‟an At-Taqwa DDI Jampue 

Kabupaten Pinrang agar dapat menggali lebih jauh potensi usaha yang dapat 

dikembangkan di daerahnya untuk memberikan kesempatan kepada seluruh santri  

yang ada di pondok pesantren. b) Bagi santri dan santriwati supaya lebih aktif dan 

antusias dalam proses pemberdayaan ekonomi, karena pelatihan keterampilan 

finansial merupakan nilai tambah yang bisa didapat dari pesantren. 

Kata Kunci: pemberdayaan ekonomi, perencanaan, pelaskanaan, pengawasan. 
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ABSTRACT 

The main problem in this research is the management of economic 
empowerment based on study boarding schools at the Darul Qur'an at-taqwa Ddi 
Jampue Islamic boarding school, Pinrang Regency. The aim of this research is to 
analyze how to plan, implement and supervise economic empowerment at the 
Darul Qur'an At-Taqwa Ddi Jampue Islamic boarding school, Pinrang Regency. 

The type of research used is "qualitative" using a "phenomenological" 
approach. Phenomenology is the study of knowledge based on human 
consciousness. In phenomenology, a person can learn to understand an event, 
symptom, or object by experiencing it consciously. The sources of research data 
are boarding school leaders and Islamic boarding school business managers. 
Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and 
documentation. Then there are three stages of data management and analysis 
techniques: data collection, data processing, and drawing conclusions. 

The results of this research indicate that currently the Darul Qur'an At-
Taqwa Ddi Jampue Islamic boarding school, Pinrang Regency, is not yet effective 
in carrying out its economic empowerment management. Economic empowerment 
planning has not been well structured, including in terms of determining tasks and 
responsibilities, as well as clarity of vision and mission. The implementation 
phase has been carried out in accordance with planning, however the results 
obtained from the business units have not been able to support the empowerment 
of Islamic boarding schools. For the supervision carried out, they have formed a 
supervisory team and held regular meetings. Even though this is done regularly, 
the existing business units have not been able to develop well. 

The implications of this research are: a) For the Islamic boarding school 
and business managers of the Darul Qur'an At-Taqwa DDI Jampue Islamic 
boarding school, Pinrang Regency, they can explore further the business potential 
that can be developed in their area to provide opportunities for all students in the 
Islamic boarding school. . b) For santri and female students to be more active and 
enthusiastic in the economic empowerment process, because financial skills 
training is an added value that can be obtained from Islamic boarding schools. 

Keywords: economic empowerment, planning, implementation, supervision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesantren merupakan institusi pendidikan tertua yang menjadi produk 

budaya keilmuan di Indonesia, yang kehadirannya dapat ditelusuri sejak abad ke-

13 Masehi, menyusul berkembangnya islam di indonesia (Zainal Abidin,2022: 

375). Karena pesantren tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat, maka 

pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang tidak dapat dipisahkan 

dari masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Pesantren memegang peranan 

yang sangat penting, terutama sebagai wadah berdiskusi tentang cara-cara untuk 

mengakhiri kemiskinan masyarakat dan meningkatkan kehidupan keagamaan, 

pendidikan, sosial dan budaya (Rasyidi, dkk., 2022: 160-161).  

Dalam pengembangannya, selain memperkuat penanaman dan pengenalan 

nilai-nilai spiritual (‘ubudiyyah) dikalangan pelajar, pesantren juga diharapkan 

meningkatkan pengembangan aspek tanggung jawab, objektivitas dan pemikiran 

kritis. Di era modern, pesantren harus mampu menjawab tantangan zaman dan 

fokus pada pendidikan dalam arti tidak hanya menghasilkan ilmuwan tetapi juga 

tenaga kerja terampil yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar (Rasyidi, dkk., 

2022: 167).  

Konsep pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren yang juga dilandasi 

sebagai salah satu bentuk ibadah, memiliki potensi yang luar biasa jika dipadukan 

dengan kemampuan kewirausahaan dan daya juang yang tinggi dari pesantren 

(Sugiono dan Rahma, 2021: 90-91.). Pondok pesantren diharapkan menjadi motor 
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penggerak pembangunan ekonomi dan pemberdayaan sumber daya manusia. 

Dengan kewenangannya, mereka bisa menjadi perantara. (Nadzir,2015: 38).  

Karena ekonomi dianggap wasilah daripada maqasid dalam islam, maka 

ini adalah salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di 

akhirat. Tentu saja hal ini sejalan dengan ajaran islam bahwa harta benda dan 

kegiatan ekonomi diperintahkan oleh Allah swt yang merupakan pemilik tunggal 

segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk harta kekayaan. Orang-orang yang 

beriman diperintahkan untuk terus memperbanyak hartanya sesuai dengan ajaran 

islam, misalnya dengan bersedekah dan tidak menggunakan riba, karena sedekah 

mempunyai pengaruh positif terhadap harta. Seperti yang dikatakan dalam Q.S. 

Al-Baqarah/2: [276] 

ٍُُُ ُوَفَّاسٍُاث١َِْ ًَّ ُوُ ُُلَا٠ُحُِةُّ اللّٰه َٚ ذلَٰدُُِۗ ٠شُْتُِٝاٌصَّ َٚ تٰٛاُ ُُاٌشِّ حَكُُاللّٰه ّْ َ٠  

Terjemahan : 

“Allah menghapuskan riba dan memperbanyak sedekah. Allah tidak 

menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan tenggelam dalam dosa” 

(Kementerian Agama RI, 2014: 47). 

 

Tafsir ayat tersebut memberikan makna bahwa Allah swt menghapuskan 

segala riba dan mengharamkan orang yang berbuat berkah atas hartanya sehingga 

ia tidak mengambil manfaat darinya, serta mengembangkan sedekah dan tiada 

henti menggandakan pahala bagi orang-orang yang beramal shaleh dan meridhoi 

mereka dengan hartanya dan Allah swt tidak menyukai orang yang memaksakan 

kekafirannya, menghalalkan makanan dari riba, dengan gencarnya berbuat dosa 

dan hal-hal haram serta durhaka  kepada Allah swt. (Tafsir Al-Muyassar) 

(Tafsirweb.com, 2022). 
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Jika dikelola dengan baik, pesantren berpotensi menghasilkan kekuatan 

ekonomi yang signifikan. Misalnya, pesantren dapat menggarap lahan yang luas 

untuk industri real estate. Hasil panennya bisa dijual untuk membiayai operasional 

pesantren sehari-hari. Pesantren juga dapat memanfaatkan sumber daya yang 

mereka perlukan untuk berkonsentrasi pada perekonomian. Agar pesantren dapat 

memanfaatkan sumber daya tersebut secara maksimal, diperlukan administrasi 

yang efektif (Anwar dan Ade, 2019: 136).  

Pondok pesantren dengan sistem pengelolaan yang buruk atau bahkan 

tidak baik dapat menurunkan efesiensi pesantren. Oleh karena itu, pesantren harus 

mampu menerapkan model manajemen sedemikian rupa sehingga pembangunan 

pendidikan dan ekonomi dapat hidup berdampingan secara harmonis. Pesantren 

akan mengalami kemunduran bahkan binasa jika perekonomiannya lemah  

(Shofiyullahul dan Kasanova, 2020: 26). 

Dengan harapan akan adanya peluang dan berbagai  predikat yang  

berbeda-beda yang dicantumkan pada pendirian dan pada gambarangnya, pada 

dasarnya pesantren menjalankan tiga fungsi pokok, yaitu: sebagai pusat 

pembinaan dalang dalam konteks keagamaan, sebagai wadah pelatihan sumber 

daya manusia, dan sebagai lembaga yang mampu dan patut untuk melibatkan 

masyarakat di dalamnya atau masyarakat disekitarnya (Sugiono dan Rahma, 2021: 

89).  

Sesuai pasal 6 (enam), “pondok pesantren dan tugas pemberdayaan 

masyarakat,” pasal 43-46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2019, pondok pesantren didukung secara konstitusional dalam melaksanakan 
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tanggung jawabnya. Dengan demikian, terlihat bahwa pesantren berperan besar 

dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai lembaga yang diharapkan mampu 

memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi. (Uliyatul, dkk., 2021: 11). 

Bentuk pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren antara lain berupa 

pelatihan kewirausahaan, keterampilan usaha dan pelatihan ekonomi lainnya. 

Tujuannya yaitu untuk mendukung misi pesantren sebagai lembaga yang tidak 

hanya mampu memberikan ilmu agama, tetapi juga mampu memberikan 

pendidikan kemandirian ekonomi, sehingga pesantren tidak hanya menghasilkan 

sumber daya manusia yang cerdas spiritual  tetapi juga melek finansial (Uliyatul, 

dkk, 2021: 12). 

Kemampuan pimpinan dalam membaca, mengkarakterisasi, menggunakan, 

dan memilih aset internal dan eksternal menentukan pemilihan kegiatan 

pemberdayaan ekonomi. Di pesantren, agrobisnis, administrasi, perdagangan, dan 

industri merupakan bentuk pemberdayaan yang dapat dikembangkan. 

Perkembangan usaha biasanya mengikuti perkembangan usaha loakl lainnya di 

daerah tersebut (Amrullah, 2019, 258). 

Berdasarkan observasi awal dilapangan, Pondok Pesantren Darul Quran 

DDI At-Taqwa Jampue Kec. Lanrisang Kab. Pinrang merupakan salah satu 

pondok pesantren yang melakukan pemberdayaan secara ekonomi dengan gerakan 

pemberdayaan ekonomi yang dilakukan diantaranya usaha catering, perikanan, 

perkebunan sayur dan koperasi. Selain itu, pondok pesantren tersebut telah 

menerima bantuan UMKM dari pemerintah sebesar 10.000.000 sebagai bentuk 

modal awal usaha untuk mengembangkan perekonomian pesantren. Secara umum, 
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sumber pendapatan pesantren jika dipetakan setidaknya ada dua kategori, yakni 

kontribusi santri, donatur, dan juga usaha pesantren. Pondok pesantren 

mempunyai beberapa upaya untuk memperkuat perekonomian. Usaha yang 

dijalankan pesantren dilakukan dengan cara mandiri oleh mereka. Hasil usaha dari 

katering, koperasi serta perikanan menjadi sumber dana sekaligus sebagai 

pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat pesantren (Hamsina, 2022). Namun 

permasalahan klasik yang kadang dialami oleh pondok pesantren adalah mengenai 

penerapan manajemen berupa perencaan, pelaksanaan dan pengawasan ekonomi 

pesantren yang belum didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia 

profesional. Model pengelolaan dalam aktivitas ekonomi pesantren yang masih 

sederhana menjadi kelemahan di era global yang perubahannya sangat cepat saat 

ini (Fathul Aziz, 2012: 4). 

Berangkat dari latar belakang diatas, maka dipandang perlu untuk 

melakukan kajian tentang “Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pondok 

Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Darul Qur‟an Attaqwa DDI Jampue 

Kabupaten Pinrang). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Perencanaan Pemberdayaan Ekonomi pada Pondok Pesantren 

Darul Qur‟an At-Taqwa Ddi Jampue Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi pada Pondok Pesantren 

Darul Qur‟an At-Taqwa Ddi Jampue Kabupaten Pinrang? 

3. Bagaimana Pengawasan Pemberdayaan Ekonomi pada Pondok Pesantren 

Darul Qur‟an At-Taqwa Ddi Jampue Kabupaten Pinrang?  
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C.  Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada manajemen pemberdayaan ekonomi berbasis 

pondok pesantren. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Manajemen merupakan cara yang paling umum dalam mengatur, 

memilih, mengarahkan, dan mengendalikan usaha anggota organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mesiono dan Aziz, 

2020: 5). 

b. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah siklus menuju 

keterlibatan atau pemberian kekuasaan, kekuatan, kapasitas dari pihak-

pihak yang mempunyai kapasitas kepada pihak-pihak yang kurang 

mampu atau belum berdaya (Siti dan Fitriana, 2021: 83). Menurut 

Payne, pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk membantu klien 

memperoleh kekuasaan, kekuatan dan kapasitas untuk memutuskan 

dan mengambil tindakan serta terhubung dengan klien, mengingat 

berkurangnya hambatan individu dan sosial untuk mengambil tindakan 

(Sukma, Dkk., 2021: 105). 

c. Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya untuk membantu 

masyarakat dalam mengembangkan kemampuan mereka untuk 

menciptakan wirausaha baru, menigkatkan akses terhadap sumber daya 

produktif, memperkuat posisi transaksional dan kemitraan usaha 

dengan mengambil bagian secara efektif dalam siklus dinamis dan 
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dalam pengambilan keputusan dimasa depan (Maulia dan Fanani, 

2019: 2053). Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga dapat diartikan 

sebagai memperkuat tanggung jawab penciptaan/produksi, 

memperkuat sosialisasi dan pengendalian pemasaran, memungkinkan 

masyarakat memperoleh kompensasi atau upah yang memadai, dan 

pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, informasi 

serta kemampuan yang seharusnya dilakukan dengan berbagai sudut 

pandang, baik dari masyarakat itu sendiri maupun kebijakannya 

(Nadzir, 2015: 40). 

d. Pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren menurut Imam 

Khambali  merupakan program pemberdayaan yang menggunakan dua 

metode yaitu pendekatan top-down dan bottom-up dimana pelaksanaan 

kegiatan di lapangan berada pada kendali pengasuh atau kiai yang 

bekerja sama dengan masyarakat  pesantren mulai dari perencanaan, 

penanganan hingga pada pelaksanaannya (Khambali, dkk., 2005: 11-

12).  

D. Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil Penelitian Perbedaan/ 

Persamaan 

1 Rizal 

Muttaqin 

Kemandirian dan 

pemberdayaan 

ekonomi berbasis 

pesantren (studi 

Pesantren Al-Intifaq 

melibatkan santri 

dalam usaha ekonomi 

(agrobisnis) mereka. 

Persamaannya yakni 

sama-sama 

membahas tentang 

pemberdayaan 
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atas pondok 

pesantren Al-

Intifaq kecamatan 

Rancabali 

kabupaten 

Bandung 

terhadap 

kemandirian 

ekonomi santri 

dan 

pemberdayaan 

ekonomi 

masyarakat 

sekitarnya) 

Sementara untuk 

model pemberdayaan 

ekonomi masyarakat 

sekitar pesantren yang 

dilakukan adalah 

dengan pola 

kemitraaan bersama 

kelompok tani dan 

melalui sebuah 

lembaga mandiri yang 

mengakar di 

masyarakat. 

ekonomi berbasis 

pesantren. Adapun 

perbedayaannya 

yakni penelitian saya 

hanya berfokus pada 

ekonomi pesantren 

saja tanpa 

melibatkan 

masyarakat. 

2 Muhammad 

Arif Agus 

Sugiono dan 

Rahman 

Indriani 

Kemandirian dan 

pemberdayaan 

ekonomi berbasis 

pesantren (studi 

kasus pada 

Pesantren Al-

Jannah Junwangi 

Krian) 

Pesantren modern Al-

Jannah Junwangi 

dikatakan mandiri 

karena memiliki 

ketergantungan yang 

kecil terhadap bantuan 

diluar pesantren dan 

juga didukung dengan 

adanya usaha ekonomi 

Persamaan terletak 

pada jenis penelitian 

yang digunakan 

yaitu kualitatif dan 

juga sama-sama 

membahas tentang 

kelebihan  dan 

kekurangan 

pesantren dalam 
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yang dijalankan 

pesantren. Dalam 

pemberdayaan 

ekonomi, pesantren 

dipandang mampu 

memberdayakan 

masyarakat pesantren 

dengan penambahan 

wawasan dibidang 

kewirausahaan dan 

juga motivasi bekerja. 

Meskipun demikian 

dalam pelaksanaannya 

masih ditemui 

kekurangan dalam 

menjalankan konsep 

kemandirian dan 

pemberdyaan 

ekonomi berbasis 

pondok pesantren. 

Konsep ini hanya 

dibiarkan mengalir 

bersama dengan 

memberdayakan 

ekonomi. Namun 

mereka tidak 

membahas mengenai 

peluang dan 

ancaman dalam 

memberdayakan 

ekonomi sebagai 

mana yang akan 

dijelaskan dalam 

penelitian saya. 
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dinamika 

perkembangan 

pesantren. 

3 Muhammad 

Anwar 

Fathoni dan 

Ade Nur 

Rohim 

Peran pesantren 

dalam 

pemberdayaan 

ekonomi umat di 

Indonesia 

Penelitian ini 

menemukan bahwa 

pesantren memiliki 

sumber daya dan 

modal yang cukup 

untuk dijadikan basis 

pemberdayaan 

ekonomi umat. 

Dengan sumber daya 

dan modal yang 

dimiliki pesantren 

dapat melakukan 

berbagai aktivitas 

yang berorientasi pada 

pemberdayaan 

ekonomi umat sekitar.  

Sama-sama 

membahas tentang 

pemberdayaan 

ekonomi. 

perbedaannya 

terletak pada lokasi 

penelitin yang 

dipilih yakni saya 

hanya berfokus pada 

satu pesantren saja.  

4 Anas Tania 

Januari 

Model 

pemberdayaan 

ekonomi 

pesantren (studi 

Model pemberdayaan 

ekonomi pesantren 

dapat  ditemukan 

dalam kegiatan 

Persamaannya 

terletak pada metode 

penelitian yang 

digunakan yaitu 
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kasus unit-unit 

usaha di pondok 

pesantren modern 

Darussalam 

Gontor 5) 

perekonomian yang 

diciptakan dalam 

pondok sendiri. 

Seperti halnya model 

pemberdayaan 

ekonomi pesantren 

yang ditemukan 

mencakup dalam dua 

hal yaitu model 

pemberdayaan 

ekonomi pesantren 

berbasis proteksi dan 

model pemberdyaan 

pesantren kegiatan 

melalui unit-unit 

usaha. 

kualitaitf. Sedangkan 

perbedaannya 

terletak pada 

pembahasan 

penelitian yaitu saya 

menbahas tentang 

kekuatan, ancaman, 

kelemahan, dan 

peluang 

pemberdayaan 

ekonomi pesantren 

sedangkan 

penelitiannya 

membahas tentang 

model 

pemberdayaan dan 

unit-unit usahanya. 

5 Muhammad 

Syarofi, 

Muhsin, Dan 

Uliyatul 

Munawwarah  

Manajemen 

pemberdayaan 

ekonomi berbasis 

pondok pesantren 

(studi di pondok 

Pesantren Al-

Dalam proses 

manajemen 

pemberdayaan dan 

sistem pengelolaan 

keuangan di pesantren 

Al-Ikhwaniyah 

Sama-sama 

menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif dengan 

jenis penelitian case 

study. Adapun 
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Ikhwaniyyah 

Gumukmas) 

memiliki pola 

pengelolaan yang 

telah berjalan dengan 

baik, yaitu manajemen 

pemberdayaan 

ekonomi di ponpes 

Al-Ikwaniyyah 

melakukan 

pemberdayaan 

ekonomi melalui 

tahapan proses 

perencanaan, 

pengorganisasian, 

implementasi, dan 

pengawasan yang 

dilakukan oleh 

pesantren 

perbedaanya yaitu 

pembahasan 

penelitian mereka 

membahasan tentang 

penglolaan keuangan 

pesantren. 

Sedangkan saya 

membahas tentang 

analisis swot nya dan 

juga lokasi 

penelitian kami 

berbeda 

E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pemberdayaan ekonomi 

pada Pondok Pesantren Darul Qur‟an At-Taqwa DDI Jampue 

Kabupaten Pinrang. 
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b) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan ekonomi 

pada Pondok Pesantren Darul Qur‟an At-Taqwa DDI Jampue 

Kabupaten Pinrang. 

c) Untuk mengetahui bagaimana pengawasa n pemberdayaan ekonomi 

pada Pondok Pesantren Darul Qur‟an At-Taqwa DDI Jampue 

Kabupaten Pinrang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Kegunaan Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi 

pemikiran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemberdayaan 

ekonomi yang dilakukan pesantren, organisasi dan lembaga lainnya 

khususnya pesantren. 

b) Kegunaan Praktis 

1) Bagi pondok pesantren sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan memberdayakan unit usaha yang ada dan sebagai 

rujukan bagi pondok pesantren lainnya. 

2) Bagi penulis agar dapat menambah informasi mengenai 

manajemen pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren. 

3) Bagi orang lain dapat digunakan sebagai bahan informasi atau 

bahan literatur bagi penulis selanjutnya dan juga sebagai referensi 

atau sumber untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Manajemen 

1. Pengertian manajemen 

Kata manajemen dalam bahasa inggris berasal dari kata kerja to manage 

yang berarti “mengurusi” (Shofiyullahul dan Kasanova, 2020: 27). Manajemen 

menurut bahasa adalah proses perencanaan, pengukuran, pengorganisasian, dan 

pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Bryan, 

dkk., 2013: 284).  

Ada banyak pengertian Manajemen menurut ahli diantaranya yaitu: 

1. Harold Kontz dan Cyril O‟donnel (1980) menjelaskan bahwa 

manajemen adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui 

tindakan orang lain (Semuel, 2016: 136). 

2. Menurut Parker Follet, manajemen sebagai seni menyelesaikan 

pekerjaan melalui orang lain, pengertian ini berarti bahwa seoarang 

direktur dipercaya untuk mengoordinasikan orang lain untuk 

mencapai tujuan organisasi (Sumarno, 2021: 101). 

3. Menurut G.R.Terry, manajemen adalah proses perencanaan, 

pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Efisien berarti tugas 

dapat diselesaikan dengan benar, teratur dan tepat waktu. Efektif 

artinya tujuan tercapai sesuai dengan rencana (Sarinah dan Mardalena, 

2017: 1).   
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4. Hasibun, Malayu SP. Memberikan pengertian manajemen sebagai 

suatu ilmu dan keterampilan yang mengarahkan penggunaan SDM 

dan berbagai aset secara produktif dan sungguh-sungguh untuk 

mencapai tujuan tertentu (Usman, 2015: 4). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

adalah kemampuan atau keahlian yang digunakan seseorang dalam bekerjasama 

dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan 

sumber daya yang tersedia. 

2. Manajemen menurut Islam 

Dalam bahasa Arab, manajemen disebut dengan idarah. Idarah diambil 

dari kata adartasy-syai’a atau ‘adarta bihi juga dapat didasarkan pada kata ad-

dauran. Para ahli bahasa mengapresiasi penggunaan kata lain yaitu: „adarta bihi, 

menurut mereka kata tersebut lebih tepat. Oleh karena itu, dalam Elias‟ modern 

dictioinary english arabic kata management setara dengan kata tadbir, idarah, 

siyasah dan qiyadah. Diantara kata-kata tersebut hanya kata tadbir dengan 

berbagai turunannya yang ditemukan dalam Al-Quran. Tadbir adalah bentuk 

masdar kata kerja dabbara, yudabbiru, tadbiran. Tadbir berarti penerbitan, 

pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan (Muhamad, 2017: 68). 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS as-Sajadah/32: [5] 

ُِِّ ٌْفَُسََٕحٍُ ُٓٗاَ  ٖ مْذاَسُ ِِ ُ َْ ُوَا ٍَ ْٛ ٠َُ ْٟ ُفِ ِٗ ٠َُعْشُجُُا١ٌَِْ َُّ ُ اۤءُِاٌَُِٝالْاسَْضُِث َّ ُاٌسَّ َٓ ِِ شَُ ِْ ا٠ُذُتَِّشُُالْاَ َّّ

َُْ ْٚ  ذعَذُُّ
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Terjemahan : 

“Dia yang mengatur segala urusan dari langit hingga bumi, kemudian 

(urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) 

adalah seribu tahun menurut perhitunganmu” (Kementerian Agama RI, 

2014: 415). 

 

Tafsir ayat tersebut menjelaskan bahwa, “dialah yang mengurus hal-hal 

yang bersifat syar‟i”, segala sesuatu adalah miliknya yang menguasainya, segala 

perintah turun dari sisi dzat yang maharaja dan maha kuasa, “dari langit ke bumi”, 

kemudian dia menjadikan kebahagiaan dan kesengsaraan bersamanya, 

memperkaya dan memiskinkan, memuji dan merendahkan, menjadikan terhormat 

dan menjadikan terhina, meninggikan derajat suatu bangsa dan menghinakan 

harkat dan martabat orang lain serta merendahkan penghidupan, “kemudian 

(urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari, yang kadarnya (lamanya) adalah 

seribu tahun menurut perhitunganmu” ia naik kepadanya dan sampai kepadanya 

dalam sesaat. (Tafsir as-Sa‟di/ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di, ahli 

tafsir abad 14 H). 

Dapat dilihat dari isi kandungan di atas bahwa Allah swt adalah pengelola 

alam. Keteraturan alam semesta menunjukkan kekuasaan Allah swt dalam 

mengendalikan alamnya. Namun, karena manusia dijadikan khalifah di muka 

bumi ini, maka mereka harus memilih dan memperlakukan bumi sebaik mungkin, 

sebagaimana Allah swt memperlakukan alam semesta. 

Menurut penjelasan Husaini Ahmad, manajemen Islam menururt syariah 

dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 



17 
 

 

pengendalian sumber daya organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efektif 

dan efesien (Ifdlolul Maghfur, 2017: 4).  

Ridwan Amin mengartikan manajemen dalam Islam adalah pemenuhan 

kehendak tuhan oleh manusia atau pemenuhan keridhaan Allah swt melalui orang 

lain. Sementara itu, Faisar dkk berpendapat bahwa manajemen mempunyai dua 

makna dalam perspektif islam, yaitu sebagai ilmu dan sebagai aktivitas. Sebagai 

suatu ilmu, manajemen dianggap sebagai ilmu umum yang tidak berkaitan dengan 

nilai-nilai, peradaban, sehingga menjadi hukum fardu khifayah untuk 

mempelajarinya. Sebagai aktivitas, kegiatan tersebut berkaitan dengan aturan dan 

nilai-nilai islam atau hudlarah Islam. Dalam perspektif bisnis islam diartikan 

sebagai bisnis yang memperhatikan ketentuan hukum islam (Nova, 2016: 44). 

Menurut kajian islam, manajemen syariah adalah proses pengorganisasian, 

pemilihan, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan ideal. 

Menurut hadist Nabi, manajemen syariah adalah keterampilan mengelola sumber 

daya seseorang dengan sumber daya tambahan dengan menggunakan teknik 

syariah. (Nana, 2013: 21). 

Hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Bakar bin Abu Syaibah telah 

menceritakan kepada kami Isma‟il bin „Ulayyah dari Khaliq Al Khaddza dari Abu 

Qilabah dari Abu Al Asy‟ats dari Saddad bin Aus dia berkata saya ingat dari 

Rasulullah saw beliau bersabda: 

ُُْ ُ ُاِراَُرتََحْر َٚ ٌْمرٍََْحَُ ُا ْٛ ُفَاحَْسُِٕ ُْ ُ ٍْر َ ءٍ,ُفَاِراَُلرَ ْٟ ُشَ ًِّ ُعٍََُٝوُ َْ ُُُالِْاحْسَا ُاللهَُوَرةََُع١ٍََْىُ َّْ ُاِ

ُاٌزَّتْحَحَُ ْٛ  فَاحَْسُِٕ
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Artinya:  

“Sesungguhnya Allah swt telah memerintahkan berbuat amal Shaleh 

(ihsan) di atas segalanya. Jika anda membunuh, lakukanlah dengan baik. 

Jika menyembelih, berperilaku baiklah dalam hal tersebut. Hendaklah 

kalian mengasah pisau dan menyenangkan hati hewan sembelihan” 

(H.R.Muslim) (Al-Imam Andul Hussain Muslim bin Al-Hajjal Al-Qusyairi 

An-Naisaburi, 2018: 3615).  

 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa hukum islam mewajibkan perbuatan 

ihsan bagi setiap makhluk termasuk hewan, tidak diperbolehkan menyiksa dan 

mencelakakan tubuh sebagai objek dan tujuannya, serta tidak boleh menyayat-

nyayat orang yang di hukum qishash, termasuk ihsan juga adalah terhadap hewan 

ternak dan belas kasih terhadapnya serta tidak boleh menyiksanya selama 

penyembelihan. 

Ihsan mengacu pada pelaksanaan sesuatu cera maksimal. Artinya, kecuali 

situasi mendesak, seseorang muslim tidak dapat bertindah tanpa perencanaan, 

pemikiran, dan penelitian terlebih dahulu. Namun secara umum, hal tersebut harus 

dilakukan secara optimal, tepat, benar, dan menyeluruh, tidak peduli seberapa 

besar atau kecil tugas tersebut. Padahal, hadist tersebut memberikan gambaran 

tentang penyembelihan hewan yang memerlukan ketelitian dan kaitannya dengan 

agama sehingga harus didahului dengan menyebut nama Allah. Hal ini 

menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh bertindak sembarangan dan leluasa 

dalam melakukan sesuatu. Jika berkaitan dengan manajemen, hadist tersebut 

menyuruh umat islam untuk menjadi lebih baik dalam suatu hal, dan selalu ada 

peningkatan yang lebih baik dan dari nilai baik ke nilai yang lebih baik lagi. tata 

cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat, dilaksanakan dengan penuh 
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keikhlasan, dan tidak sembarangan sehingga sia-sia. Perbuatan baik didasarkan 

pada rencana niat baik. Kegiatan yang tidak mempunyai manfaat sama dengan 

kegiatan yang jarang dilakukan (Harmonika, 2017: 2-3). 

3. Unsur-unsur manajemen 

Menurut Goerge R.Terry dalam buku principle of management mencakup 

enam unsur manajemen yang dikenal dengan 6 M. Unsur manajemen tersebut 

meliputi (Hanif Jawangga, 2019, 29):  

a. Manusia (man), bertugas untuk menjalankan semua kegiatan yang 

telah disusun sebelumnya. Oleh karenya, tanpa manusia atau SDM 

maka organisasi tidak akan mencapai apa yang diinginkan. 

b. Uang (money), digunakan sebagai modal dalam membiayai segala 

program atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.  

c. Bahan (material), pemimpin menggunakan bahan-bahan, termasuk 

data dan semua informasi yang diperlukan manajemen untuk 

mencapai tujuan dan menjalankan  manajemen dalam pengambilan 

keputusan. 

d. Mesin (machines), alat untuk memproses bahan mentah menjadi 

produk berkualitas. Penggunaan mesin dapat mempercepat pekerjaan 

yang dilakukan. 

e.  Metode (metods), dapat diartikan sebagai sarana atau alat 

manajemen dikarenakan untuk mencapai tujuan harus menggunkan 

metode atau cara yang efektif dan efisien.  
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f. Pasar (market) adalah tempat yang akan digunakan untuk 

memasukkan hasil produksi baik barang ataupun jasa.   

4. Fungsi-fungsi manajemen 

Menurut Mulyono, dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai 

tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas ini biasanya disebut 

dengan fungsi manajemen (Fathul Maujud, 2018: 33). 

Adapun fungsi manajemen ialah: 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah keseluruhan siklus dan sampai pada kesimpulan hati-

hati tentang hal-hal yang akan dilakukan nantinya untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya (Yacoeb, 2020: 76). Sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, rencana integratif bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas 

keseluruahan organisasi sebagai suatu sistem (Hamdi, 2020: 157). 

Membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana 

melakukannya, dan siapa yang melakukannya merupakan komponen inti 

perencanaan (Muhammad Anwar,2020: 26 ). Widjojo menjelaskan kepada 

lembaga pemerintah bahwa perencanaan pada hakikatnya berpusat pada dua hal 

(Sarinah dan Mardalena, 2017: 27); 

1. Berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut masyarakat, mengambil 

pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang harus dicapai 

dalam jangka waktu tertentu. 

2. Menentukan pilihan secara sadar mengenai tujuan tertentu yang ingin 

dicapai dalam jangka waktu tertentu  berdasarkan nilai-nilai sosial. 
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Suatu pilihan antara cara-cara alternatif yang efektif dan masuk akal 

untuk mencapai tujuan tersebut, baik dengan menetapkan tujuan yang 

mencakup waktu tertentu atau memilih metode, ukuran dan beberapa 

kriteria yang akan dipilih terlebih dahulu. 

Perencanaan pada dasarnya adalah cara paling umum untuk menentukan 

kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

mengatur berbagai sumber daya agar tercapai hasil yang diharapkan.hal ini 

menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam proses perencanaan adalah 

dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya 

lainnya untuk mencapai tujuan. Menurut Bateman dan Snell, perencanaan 

mencakup penentuan langkah-langkah paling penting yang harus diambil untuk 

serangkaian tujuan. Koontz mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses 

intelektual dimana keputusan dibuat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, 

informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya, serta pertimbangan perkiraan 

untuk masa depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah cara yang 

paling umum dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu dengan menggunakan aset yang ada untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan (Umami, dkk., 2021: 148)  

Fungsi perencanaan adalah: peramalan, penetapan tujuan, pemprograman, 

penganggaran, pengembangan prosedur, perumusan kebijakan dan intrerpretasi 

(Siswanto, 2016: 46). 

Tujuan dari fungsi perencanaan adalah: Mengurangi atau mengkompensasi 

ketidakpastian dan perubahan di masa depan, fokus pada tujuan, mencapai atau 
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memastikan proses yang layak secara ekonomi untuk mencapai tujuan, dan 

memfasilitasi pengawasan (Faud Gani, 2015: 31). 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

pengorganisasian atau organizing adalah mendefinisikan struktur peran 

dengan menjelaskan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

perusahaan dan bagian-bagiannya, mengelompokkan fungsi-fungsi kepada para 

manajer, mendelegasikan wewenang untuk melaksanakannya, mengoordinasikan 

wewenang dan hubungan informasi baik secara horizontal maupun vertikal dalam 

struktur organisasi (Muhammad anwar, 2020: 33).  

Pengorganisasian sebagai salah satu kemampuan administrasi merupakan 

suatu pengaturan kerjasama antar beberapa kelompok yang dilakukan dengan cara 

memisahkan dan menyampaikan seluruh pekerjaan atau tugas, dengan menyusun 

berbagai satuan kerja yang menggabungkan pekerjaan menjadi satu unit kerja 

(Nurul, 2021) 

Strategi dan taktik perencanaan ditransformasilan menjadi stuktur 

organisasi, sistem, dan lingkungan yang tepat dan kokoh dalam pengorganisasian, 

hal ini menjamin seluruh pihak organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan organisasi (Ernie dan Kurniawan, 2019: 6). 

Menurut Hikmat, pengelolaan organisasi memperhatikan beberapa hal 

dalam menjalankan berbagai hal dalam menjalankan tugas organisasi, yaitu 

(Fathul Maujud, 2018: 34) ;  

1. Menyediakan tempat, peralatan dan personel yang diperlukan untuk 

pelaksanaan rencana, 
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2. Pengelompokan dan pembagian kerja dalam suatu struktur organisasi 

yang teratur, 

3. Struktur dan mekanisme koordinasi otoritas akan dibuat,  

4. menetapkan metode dan prosedur kerja, 

5. Memilih, melatih, dan memberi pengarahan kepada karyawan. 

Pengorganisasian pada dasarnya adalah tahap pendefinisian “siapa 

melakukan apa”. Hal ini harus jelas dalam organisasi. Akuntabilitas tercipta ketika 

tugas individu atau kelompok dibuat jelas. Oleh karena itu, agar pekerjaan dapat 

berjalan sesuai rencana, seorang manajer harus memberikan tugas kepada individu 

yang tepat berdasarkan jabatan dan keahliannya (Fathul Maujud, 2018: 35).  

Dalam istilah statistik, organisasi adalah diagram atau struktur konkret 

yang bergerak menuju tujuan bersama, dengan kata lain, sering disebut sebagai 

struktur atau sistem organisasi. Struktur organisasi dengan demikian merupakan 

suatu manifestasi atau penggabungan organisasi, yang menunjukkan hubungan 

antara fungsi wewenang dan tanggung jawab interaktif orang-orang yang 

bertanggungjawab atas setiap fungsi yang harus dipenuhi. Dengan demikian, 

organisasi dalam arti dinamis lebih cenderung disebut sebagai organisasi sebagai 

sebuah wadah (Siswanto, 2018: 74). 

c. Pergerakan (Actuating) 

Pergerakan adalah mengarahkan seluruh karyawan pada keinginan untuk 

berkolaborasi dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan atau 

organiasi. Dengan kata lain pergerakan merupakan tahapan-tahapan yang 

dilaksanakan dalam perencanaan dan pengorganisasian (Mohamad Nurcholiq, 
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2017: 138). Actuating memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok berusaha 

untuk fokus sesuai dengan persiapan adaministrasi dan upaya resmi. Actuating 

mengandung arti menggerakkan orang untuk bekerja secara bebas atau sengaja 

bersama-sama untuk benar-benar mencapai tujuan yang ideal dan efektif 

(Uswatun dan Rizal, 2021: 117). 

Actuating merupakan suatu pekerjaan untuk mewujudkan suatu 

pengaturan, melalui arah dan inspirasi yang berbeda-beda agar setiap perwakilan 

dapat menyelesaikan kegiatan secara maksimal dan bertanggung jawab (Khadijah, 

dkk., 2022: 232) Actuating adalah suatu kemampuan administrasi yang secara 

lugas berusaha memahami keinginan organisasi, sehingga aktivitasnya senantiasa 

dikaitkan dengan teknik kelihaian dalam mengkoordinasikan dan memberdayakan 

individu untuk melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan organisasi (Hamdi, 

2020: 157) 

Tujuan dari actuating adalah untuk membantu pimpinan mendorong 

anggotanya untuk menggunakan potensi mereka sendiri untuk berhasil dalam 

pekerjaan. Pemimpin dalam segala hal mengarahkan pencapaian tujuan 

organisasi. Dalam konteks organisasi, actuating mengacu pada segala upaya yang 

dilakukan pemimpin untuk menanamkan rasa kemauan dan mendidik bawahan 

tentang tanggung jawabnya agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan. Keberhasilan kegiatan sangat ditentukan 

oleh tindakan pemimpin. Pimpinan harus mampu menginspirasi, mengarahkan, 

dan berkoordinasi dengan menanamkan semangat baru pada seluruh anggota agar 

dapat bekerja lebih efektif (Faizal, dkk., 2023: 5101) 
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Tujuan actuating dalam suatu organisasi hendaknya dilihat dari upaya atau 

kegiatan yang dilakukan pemimpin untuk menciptakan kemauan dan menjadikan 

bawahan mengetahui dan memahami pekerjaannya, sehingga dapat melaksanakan 

kewajiban mereka sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Uswatun dan 

Rizal, 2021: 117). 

Bentuk pelaksanaan fungsi actuating berupa; 

a) Memberikan semangat, motivasi dan inspirasi kepada petugas untuk 

mendorong mereka berperilaku dengan baik. 

b) Memimpin dengan menunjukkan melalui tindakan atau komunikasi 

dan contoh pengambilan keputusan. Sehingga, sikap, pengetahuan dan 

kemampuan bawahan meningkat, anggota kelompok dipilih, dan 

pemimpin serta bawahan berbicara dalam bahasa yang sama. 

 c) pengarahan, saran, dan perintah yang jelas dan tepat kepada bawahan 

menjamin terlaksananya tugas yang diberikan dengan benar dan terarah 

pada tujuan yang telah ditetapkan. 

d. Pengawasan (Controling) 

Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan, yaitu melakukan 

penilaian dan bila perlu melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa 

tindakan bawahan diarahkan pada arah yang benar dengan maksud mencapai 

tujuan awal. Dalam pelaksanaan pengawasan yang lengkap, pengecekan dan 

menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan  (Hamdi, 2020: 157). 
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Pengawasan merupakan suatu siklus yang bertujuan untuk menjamin 

bahwa segala bentuk gerakan yang diatur, dikoordinasikan dan dilaksanakan dapat 

tetap berjalan sesuai tujuan normalnya, meskipun terjadi berbagai perubahan 

dalam iklim usaha (Ernie Sule dan Saefullah, 2019: 6). Selain itu, pengawasan 

adalah proses dimana supervisor mengatur dan mengendalikan pegawai untuk 

menjamin bahwa setiap pegawai bekerja dengan baik dan tujuan organisasi 

tercapai secara efektif dan efisien  (Sentot Imam Wahjini, dkk., 2020: 199). 

Proses pengukuran atau perbandingan rencana yang dibuat dengan 

pelaksanaannya dikenal dengan fungsi monitoring, yang merupakan nama lain 

dari pengawasan. Diharapkan dalam pengawasan tidak terjadi kesalahan atau 

penyimpangan (Daryanto dan Abdullah, 2013: 8). Pengendalian terdiri dari : a) 

menetapkan standar dan tujuan, b) mengevaluasi seberapa cocok kinerja aktual 

dengan tujuan dan standar tersebut, c) memperkuat kekuatan dan mendorong 

keberhasilan (Ismail Solihin, 2012: 5). 

Tindakan terakhir yang dilakukan oleh manajer dalam suatu organisasi 

adalah pengawasan yang merupakan salah satu fungsi manajamen. Siagian, 

berpendapat bahwa pengawasan adalah cara yang paling umum dalam 

memperhatikan atau memeriksa pelaksanaan tugas secara hierarkis untuk 

menjamin bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diharapkan pengawasan yang dilakukan dapat mencegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan di berbagai bidang. Tindakan yang direnanakan 

dilaksanakan dengan benar berdasarkan keputusan yang diambil, dan penggunaan 
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sumber daya fisik akan membantu organisasi mencapai tujuannya (Lin Meriza, 

2018: 39). 

Tahapan proses pengawasan, menurut M.Manulang dapat dibagi  menjadi 

tiga kelompok (Tadjudin, 2013: 201): 

a. Menentukan standar, memang cukup sulit untuk menetapkan standar 

yang tepat selama proses pengawasan. Namun, standar yang berkaitan 

dengan waktu dan perilaku karyawan harus ditetapkan. Standar waktu, 

yang mengacu pada seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan suatu produk atau menyediakan layanan tertentu. 

Standar produktivitas, yang mengacu pada jumlah produk dan jasa 

yang dihasilkan selama periode tertentu. Standar biaya, yang mengacu 

pada berapa biaya untuk semua barang dan pelayanan. Standar 

kualitas, yang mengacu pada tingkat kemampuan yang diinginkan, dan 

standar perilaku, yang mengacu pada jenis perilaku yang ingin 

ditunjukkan oleh organisasi kepada karyawannya. Hal tersebut 

merupakan beberapa standar yang harus ditetapkan ketika melakukan 

pengawasan. 

b. Evaluasi untuk kerja. Untuk pekerjaan ini, penyimpangan dari standar 

yang telah ditentukan diperiksa untuk evaluasi. Hasil evaluasi ini 

kemudian dibandingkan dengan standar yang berlaku saat ini. Oleh 

karena itu, evaluasi ini perlu dilakukan dengan ukuran yang tepat, dan 

penyusunan instrumennya harus lengkap dan valid. Pengukuran 

tersebut perlu dilakukan terlebih dahulu karena hasil evaluasi yang 
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diperoleh sebelum kegiatan pengukuran dapat digunakan untuk 

melakukan perubahan. 

c. Tindakan perbaikan. Apabila proses dan hasil pekerjaan tidak seusai 

dengan standar yang ditentukan, maka dilakukan tindakan perbaikan. 

Namun apabila proses dan hasil pekerjaan sudah sesuai standar maka 

tidak diperlukan perbaikan. Ketika mengalami penyimpangan, 

tindakan perbaikan harus diutamakan. Dalam melakukan perubahan, 

ada beberapa pilihan yang perlu dipikirkan antara lain: rasionalitas 

penambahan pegawai dan/atau peralatan, ketersediaan waktu yang 

cukup bagi manajer untuk melaksanakan perbaikan manajemen, dan 

adanya upaya tambahan dari seluruh komponen yang ada. Perlu 

dilakukan penjadwalan ulang jika upaya tersebut gagal karena bisa saja 

terjadi perubahan disegala bidang (Tadjudin, 2013: 201)  

Tahapan proses pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut: 

mengevaluasi efektivitas kegiatan yang dilaksanakan, membandingkan hasil 

pelaksanaan dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan perusahaan, 

mencari tahu penyebab dan penyimpangan yang ada dan mengambil tindakan 

tindakan korektif (Sadono Sukirno, 2013: 100). 

B. Pemberdayaan 

1. Pengertian pemberdayaan  

Dalam kamus besar bahasa indonesia pemberdayaan dapat diartikan 

proses, cara, tindakan, pemberdayaan. Dalam bahasa inggris, pemberdayaan 

disebut dengan empowerment. Konsep pemberdayaan dimaknai sebagai upaya 
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mewujudkan potensi yang sudah ada pada masyarakat agar menjadi suatu sistem 

yang terorganisir secara mandiri (Mulyadi Fadjar, 2020: 6).  

Upaya mengembangkan kemampuan seseorang atau sekolompok orang 

dengan cara memotivasi, mendorong, dan meningkatkan kesadaran akan potensi 

yang dimilikinya serta berupaya mewujudkan potensi tersebut menjadi kenyataan 

disebut dengan pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah 

memperbaiki lingkungan sosial suatu masyarakat atau kelompok dengan cara 

mengkat harkat dan martabanya. Pemberdayaan menurut Chambes merupakan 

proses pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-niali sosial utnuk 

mencerminkan paradigma pembangunan baru  (Uliyatul Mu‟awwanah, dkk., 

2021: 14). 

Meningkatkan harkat dan martabat kelompok masyarakat yang saat ini 

belum mampu keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan merupakan tujuan dari 

pemberdayaan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah tentang memberikan alat 

yang dibutuhkan masyarakat dan komunitas untuk mencapai kesuksesan (Ahmad 

Hafas Rasyidi, dkk, 2022: 160).  

Ada beberapa konsep berbeda yang membahas tentang bagaimana 

pemberdayaan terjadi. Salah satunya adalah konsep yang disampaikan oleh 

Zubead yang menjelaskan bahwa pemberdayaan harus dilaksanakan melalui 

beberapa metode, yaitu (Fikry dan Ghozali, 2022:) ; 

a. Menciptakan suasana iklim yang tepat (enabling) 

Suasana iklim yang mendukung sangat mempengaruhi kemampuan suatu 

masyarakat dalam pengembangan potensinya. Pada dasarnya masyarakat 
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mempunyai potensi yang dapat dimaksimalkan, namun lingkungan juga 

mempunyai pengaruh yang dapat mendorong masyarakat untuk 

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengembangkan potensi 

yang dimiliki. Di sinilah peran pemberdayaan diperlukan, yakni 

terciptanya lingkungan dan iklim yang sesuai untuk mengembangan 

potensi yang ada. 

b. Peningkatan potensi (empowering) 

Potensi dan kekuatan masyarakat juga harus diperkuat. Ini merupakan 

langkah nyata yang dilakukan masyarakat dan harus dilakukan melalui 

pemberdayaan yaitu melalui aksi. Tindakan konkrit dapat dilakukan untuk 

memperkuat potensi tersebut, seperti pelatihan untuk memberikan 

pendidikan, pengetahuan, permodalan, lapangan kerja, dan lain-lain. 

c. Melindungi (protection) 

Melindungi  berarti melindungi orang-orang yang mempunyai potensi. Hal 

tersebut diperlukan untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam 

praktiknya. Hal ini dilakukan melalui peraturan atau kesepakatan yang 

jelas dan tegas serta saling melindungi hak dan tanggung jawab, seperti 

pihak yang kuat mengambil keuntungan dari pihak yang lemah. 

Model pembangunan dan modal industrialisasi yang tidak memihak 

masyarakat mayoritas (yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi), menginspirasi 

gagasan pemberdayaan ekonomi. Konsep ini dibangun dari kerangka logika 

sebagai berikut: 1) bahwa pusat penguatan faktor produksi adalah tempat 

dibangunnya pemusatan kekuasaan. 2) masyarakat pekerja dan masyarakat 
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pengusa di pinggiran akan muncul akibat pemusatan kekuasaan pada faktor-faktor 

produksi. 3) akumulasi sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan 

ideologi yang dimanipulasi untuk tujuan penguatan dan legitimasi akan 

diakibatkan oleh kekuasaan. 4) dua kelompok masyarakat yang berbeda akan 

muncul sebagai akibat dari kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem 

politik, dan ideologi secara sistematis (khairuddin dan mariatul fitri, 2017) 

2. Prinsip Pemberdayaan  

Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan 

berpegang pada tiga prinsip utama: 

a. Prinsip ukhuwah yang berarti persaudaraan dalam bahasa Arab. Meski 

tidak memiliki hubungan darah, namun prinsip ini menegaskan bahwa 

setiap muslim sejatinya adalah saudara. Ukhuwah menjadi motivasi 

yang melatarbelakangi segala upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

rangka pemberdayaan. Melalui sabda Nabi, umat islam diimbau untuk 

meringankan beban saudaranya yang sedang kesusahan: pada hari 

kiamat, Allah akan menghilangkan satu kendala dari seorang mukmin 

yang disingkirkan kesusahannya dari dunia. Islam adalah agama yang 

peduli terhadap umatnya (Andi Marjuni, 2022: 143). 

b. Prinsip Ta‟awun.  

Prinsip utama dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat adalah 

prinsip ta‟awun. Sebab, program pemberdayaan sebenarnya bertujuan 

untuk membantu masyarakat dan individu yang membutuhkan bantuan 

(Khairuddin, 2018: 55). Asas Ta‟awun atau gotong royong merupakan 
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sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan untuk mencapai 

pemberdayaan yang optimal dalam rangka pemberdayaan. Karena 

pemberdayaan masyarakat merupakan proses kolaboratif, maka semua 

pihak harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. 

Pemberdayaan merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait 

dengan situasi tersebut, bukan hanya beberapa pihak saja. Tanpa kerja 

sama dnegan pihak lain, pemerintah tak akan mampu menyelesaikan 

permaslahan sendiri. Pemerintah, lembaga, ormas islam, dan berbagai 

lembaga lainnya dapat berkolaborasi menggunakan ta‟awun untuk 

memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, 

metodologi, dan perumusan kebijakan agar dapat mensinergikan 

pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan secara efektif (Sabirin dan 

Suprawan: 2022: 50). 

c.  Prinsip persamaan derajat antara umat manusia. 

Prinsip ini telah diprolamirkan sejak 14 abad yang lalu melalui firman 

Allah yang terdapat dalam Q.S Al-Hujarat/49: [13].  

ٌِرعََاسَفُٛاُُۚ ُ ًَ لثََائِ َٚ ُشُعُٛتاًُ ُْ ٍَْٕاوُ جَعَ َٚ ُ ٰٝ ثَ ْٔ ُ أ َٚ ُروََشٍُ ْٓ ِِ ُ ُْ اُإٌَّاسُُإَِّٔاُخٍََمَْٕاوُ َٙ ٠َاُأ٠َُّ

ٌُُخَث١ِشٌُ ١ٍِ َُعَ ُاللَّّٰ َّْ ُُۚإِ ُْ ُِأذَمَْاوُ ْٕذَُاللَّّٰ ُعِ ُْ ىُ َِ ُأوَْشَ َّْ  إِ

Terjemahan:  

“Wahai manusia! Sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan 

perempuan, lalu Kami membagi kamu menjadi berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu dapat saling mengenal satu sama lain. 

Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kamu adalah orang 

yang paling mulia di mata Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat dan 

Maha Mengetahui” (Kementerian Agama RI, 2013: 517) 
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Menurut ayat yang sama, Allah menghormati hamba-hamba-Nya yang 

bertakwa dan beriman. Kesenjangan kekayaan dan harta benda di dunia tidak 

seharusnya menjadi penyebab perpecahan; sebaliknya, mereka harus digunakan 

untuk mendorong praktik dengan saling membantu. Allah menegaskan dari firman 

lainnya, yaitu Q.S Az-Zukhruf/43: [32]. 

ٌْح١ََا ُفُِٟا ُْ ُٙ ع١ِشَرَ َِ ُ ُْ ُٙ َٕ َٕاُت١َْ ّْ ُلَسَ ُٓ َٔحْ دَُسَتِّهَُُۚ َّ ُسَحْ َْ ٛ ُّ ٠َُمْسِ ُْ ُ٘ سَفَعَْٕاُأَ َٚ ١َْٔاُُۚ جُِاٌذُّ

اُ َّّ ِِ دُُسَتِّهَُخ١َْشٌُ َّ سَحْ َٚ ُتعَْضًاُسُخْش٠ًِّاُُۗ ُْ ُٙ ١ٌَِرَّخِزَُتعَْضُ قَُتَعْطٍُدسََجَاخٍُ ْٛ ُفَ ُْ ُٙ تعَْضَ

َُْ عُٛ َّ  ٠َجْ

Terjemahan: 

“Apakah merekalah yang membalas kebaikanmu? Kamilah yang 

menentukan penghidupan mereka di dunia ini, dan kami secara sistematis 

meninggikan sebagian dari mereka di atas sebagian lainnya sehingga 

sebagian dari mereka dapat mengeksploitasi sebagian lainnya. Dan lagi, 

rahmat Tuhanmu lebih utama daripada akumulasinya” (Kementerian 

Agama RI, 2013: 491). 

 

Menurut banyak ahli tafsir dalam ayat ini, kata zukhriyah berarti 

mengeksplotasi dan mempekerjakan,. Hal ini menandakan bahwa Allah melebih-

lebihkan sebagian manusia agar mereka saling melengkapi dan membantu satu 

sama lain, bukan sebagai alat untuk menyombongkan diri atau merendahkan 

orang lain. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ayat tersebut mengajak 

semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan taraf hidup masyarakat dan 

meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang 

dimilikinya (Fakhtullah dan Alhada, 2023: 142) 

pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu individu untuk 

mendapatkan kendali atas keputusan dan tindakannya sendiri, termasuk 
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mengurangi dampak hambatan pribadi dan sosial dalam bertindak (Sugen, 2013: 

268)  

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan  

Menurut Suekanto (1967), tahap pemberdayaan dibagi menjadi tujuh 

bagian yakni : persiapan, penilaian, perencanaan program, pemformalisasi rencana 

aksi, pelaksanaan program, evaluasi, dan penutupan (Hekam, dkk, 2021: 137).  

Menurut Mardikanto Tahapan pemberdayaan dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu: (Dian dan Pradana, 2021: 139): 

1. Mengidentifikasi dan menilai potensi masalah dan peluang. 

2. Mengembangkan rencana kegiatan kelompok,  

3. Melaksanakan rencana kegiatan kelompok, 

4. Memantau proses hasil kegiatan. 

Langkah-langkah pemberdayaan dalam Perspektif Al-Quran yang dapat 

dilakukan untuk membantu keberhasilan program pemberdayaan (Ulfi, 2019, 43); 

1) Pertama adalah pengembangan diri secara berkelanjutan: klien 

program pemberdayaan harus mampu mengembangkan diri dan 

berupaya meningkatkan taraf hidup dan masa depan mereka. 

2) Kedua, terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan bagi 

masyarakat, dimana keterampilan dan kemampuan menjadi salah 

satupenggerak perekonomian masyarakat.  

3) Ketiga, pemanfaatan zakat secara lebih efektif dan profesional untuk 

mencapai pemberdayaan.  
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4) Keempat, menghindari praktik ekonomi yang tidak dibenarkan agama 

seperti monopoli dan penimbunan barang karena praktik tersebut 

merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan ajaran islam yang 

menjungjung tinggi keadilan sosial.  

4. Karakteristik pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Ciri-ciri pemberdayaan ekonomi masyarakat didasarkan pada tiga faktor 

utama yang dapat beradaptasi dengan masyarakat (Khairuddin, 2017): 

a. Berbasis komunitas, artinya program pemberdayaan ekonomi 

melibatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku. Masyarakat 

berhak menentukan tindakan yang diperlukan dan pelaksanaannya. 

Keputusan diambil bersifat bersama (selectictive based). 

b. Berbasis sumber daya lokal (local resources based), yang 

menunjukkan bahwa program tersebut berbasis pada daerah tersebut. 

c. Berbasis kesinambungan (suistainable), artinya program yang 

diusulkan harus mempunyai potensi untuk berkembang sejak awal dan 

tidak pernah berakhir. Hal ini hanya dapat dicapai dengan strategi, 

persiapan dan pelaksanaan yang tepat.  

C. Pondok Pesantren 

1. Pengertian Pondok Pesantren. 

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang terintegrasi 

secara sosial dimana santrinya tinggal di asrama (pondok), menerima pendidikan 

agama melalui kajian agama, dan bersekolah di madrasah yang dipimpin oleh 
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sejumlah kiai atau ulama, pemimpin yang kharismatik dan mandiri (Sulaiman, 

dkk., 2016: 110). 

Pondok pesantren secara etimologis berasal dari 2 kata, yakni : pondok dan 

pesantren. Pada kamus Al-Munir, kata pondok berasal dari Bahasa Arab yakni : 

Fuunduq yang artinya “hotel atau penginapan”. Dalam KBBI  kata pondok dapat 

berarti “asrama tempat para santri belajar dan mengkaji Al-Qur‟an”. Secara 

terminologi pesantren dapat diartikan sebagai lembaga dakwah yang mewujudkan 

proses pendidikan nasional (Hermawan Aksan, 2017: 159).  

 Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang 

menekankan pentingnya akhlak agama Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari 

serta memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam (tafaqquh 

fiddin) (Syafi‟I dan Wisri, 2017: 331).  Pendapat para ahli juga megatakan bahwa 

pesantren merupakan lembaga tradisional yang mengamalkan pendidikan 

tradisional yang tetap mempelajari kitab-kitab klasik (Mohammad Nadzir, 2015: 

38). Halim menjelaskan, pesantren dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan 

yang berfungsi baik sebagai wadah pendalaman keimanan maupun pusat 

penyebaran agama (Kompri, 2018: 2).  

Raharjo mengatakan pesantren merupakan tempat dimana generasi muda 

dan orang dewasa memperoleh informasi lebih mendalam tentang agama islam 

dengan membaca kitab-kitab klasik karya ulama besar dan mengajarkannya 

langsung dalam bahasa Arab. Istilah pesantren di indonesia sebagiaan besar 

dikaitkan dengan kemudahan dan kesederhanaan sebagai alasan penilaian dasar 
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perkiraan kelompok. Disini pendidik dan santri selalu bertemu dan berkumpul 

cukup lama di pondok (Uswatun dan Rizal, 2021: 122) 

2. Unsur-Unsur Pondok Pesantren 

Zamak Hsyari Dhofier (1990) mengemukakan 5(lima) unsur pokok yang 

menjadi elemen dari tradisi pesantren, yakni (Rizal Muttaqin, 2011: 81): 

1. Pondok pada dasarnya adalah sebuah tempat pengajaran tradisional 

Islam di mana para santri tinggal bersama serta mendapatkan 

pengajaran dari kiai.  

2. Masjid 

Masjid, tempat yang digunakan untuk pendidikan para santri, terutama 

untuk sholat, khutbah, dan kegiatan keagamaan lainnya. Oleh karena 

itu, masjid menjadi pusat transformasi pesantren dan isnad ilmu 

pengetahuan. 

3. Santri 

Ada dua pendapat yang bisa dijadikan referensi mengenai asal kata 

santri. 1) santri berasal dari bahasa sansekerta yang artinya “Santri” 

yang berarti literasi. 2) santri berasal dari bahasa Jawa “Cantrik” yang 

berarti orang yang mengikuti seorang guru kemanapun ia pergi atau 

tinggal dengan tujuan untuk belajar ilmu darinya (Hidayat, 2016: 

387). Santri merupakan sebutan untuk anak yang bersekolah di 

pesantren manapun (Wiwin Fitriyah, 2018: 168). Dhoifer mencatat 

menurut tradisi pesantren, santri dibagi menjadi 2(dua) kelompok, 1) 

Santri kalong adalah santri yang berasal dari desa disekitar pesantren, 
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mereka tidak menetap dalam pesantren. 2) santri mukim yaitu santri 

yang tinggal di pesantren (Alfi dan Yasir, 2021: 151). 

4. Kiai 

Seseorang yang ahli dalam agama dalam konteks Islam diberi gelar 

dengan nama Kiai. Beliau merupakan pionir lahirnya pesantren dan 

menjadi pimpinan serta penjaga serta penentu setiap kebijakan 

pesantren yang didirikannya (Amir Fadhilah, 2011: 110). Kiai 

dipandang penting karena mengembang peran sebagai pemimpin 

tertinggi, bapak spritual dan guru-pelatih, sehingga kiai sangat penting 

bagi pertumbuhan dan perkembang pesantren serta mempengaruhi 

sikap dan karakter para santri. 

5. Pengajaran kitab-kitab klasik 

Kitab klasik yang lebih dikenal dengan kitab kuning sudah diketahui 

secara luas. Namun konsep kitab klasik belum banyak disepakati. 

Kitab klasik di pesantren disebut dengan kitab gundul (Sangkot 

Nasution, 2019: 132). 

Pengajaran berbagai kitab klasik di pesantren dikenal dengan 

sebutan kitab kuning karena dicetak di atas kertas berwarna kuning. 

Ciri lain kitab islam klasik yang di ajarkan adalah tulisan arab gundul 

(tanpa harakat sebagai tanda baca). Sistem pembelajaran ini disebut 

dengan pendekatan penerjemahan tata bahasa (Muhammad Ramli, 

2018: 101). 
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3. Tipe-Tipe Pondok Pesantren 

Zamakhsyari Dhofier berpendapat bahwa pondok pesantren dapat 

dikelompokkan menjadi dua tipe utama, yaitu : a) tipe lama (klasik), dimana 

kitab-kitab islam klasik diajarkan pada pendidikan dasar. b) tipe baru, yaitu 

berdirinya sekolah umum dan madrasah, dimana mata pelajaran yang 

dikembangkan oleh sebagian besar sekolah bukan dari buku-buku islam (Marjani 

Alwi, 2013: 211). 

Arifin mengklasifikasikan pesantren menjadi empat jenis yaitu (achmad 

muchaddam fahham, 2020: 27): 

a. Pesantren salaf, pondok pesantren salaf yang dikenal juga dengan 

sebutan pesantren tradisonal merupakan pesantren yang membekali 

santrinya dengan kitab-kitab keagamaan. Inti dari pesantren ini 

adalah melahirkan kader-kader yang menyebarkan islam dikancah 

masyarakat. Santri tidak diperkenankan mengikuti pendidikan formal 

di pesantren ini yang hanya mengajarkan ilmu agama. Sekalipun 

informasi yang diberikan terbatas yang hanya pada ilmu yang 

berhubungan dengan keterampilan hidup. 

b. Pesantren ribath, pesantren yang menawarkan pendidikan umum di 

samping pengajaran agama. Umumnya, selain menyediakan ruang 

pengajian, pesantren ini juga memberikan pendidikan formal kepada 

para santrinya. Selain mempersiapkan kader dai, tujuan utama 

pesantren ini adalah memberikan kesempatan kepada santri untuk 
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mengikuti pendidikan tinggi. Dengan cara ini diharapkan mereka 

dapat mengambil peran penting dalam masyarakat dan pemerintah. 

c. Pesantren khalaf, akibat sejumlah modifikasi materi dan metode 

pembelajaran. Santri tidak hanya diberikan materi agama dan umum, 

namun juga diberikan materi yang berbeda-beda sesuai dengan 

kemampuan dan kapasitasnya. 

d. Pesantren jam‟I (asrama pelajar dan mahasiswa), adalah pondok 

pesantren yang mendidik atau memberikan pengajaran kepada 

santrinya. Dalam pandangan pesantren ini, keberhasilan santri dalam 

belajar di sekolah formal adalah yang utama. Oleh karena itu, 

kurikulum dan waktu pembelajaran dipesantren disesuaikan dengan 

waktu luang sekolah formal. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir atau konseptual merupakan bagian skripsi yang 

menggambarkan cara berpikir peneliti memadukan teori atau konsep dengan 

fenomena yang diteliti. Kerangka pikir menggambarkan urutan pemecahan 

masalah atau cara menemukan jawaban dalam penelitian. Kerangka penelitian ini 

adalah: 
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 BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. 

Menurut Strauss dan Corbin,  penelitian kualitatif adalah penelitian dimana sistem 

penemuannya dilakukan tanpa metode statistik atau metode perhitungan lainnya, 

penelitian kualitatif meengacu pada analisis data non-matematis. Dalam hal ini,  

penelitian kualitatif berkaitan dengan kehidupan manusia, cerita, perilaku, fungsi 

organisasi, gerakan sosial, atau timbal balik (Salim dan Syahrum, 2012: 41). 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih peneliti adalah Pondok Pesantren Darul Qur‟an At-

Taqwa DDI Jampue Kabupaten Pinrang  yang terletak di Jl.Poros Waetuoe 

No.199 Kessie, Kelurahan Lanrisang, Rt/Rw.02/02, Kecamatan Lanrisang, 

Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Menurut 

Littlejohn, fenomenolgi adalah studi tentang pengetahuan yang didasarkan pada 

kesadaran manusia. Fenomenologi mengajarkan bahwa mengalami suatu 

peristiwa, gejala, atau objek secara sadar dapat membantu seseorang 

memahaminya (Harry Setiawan, 2018: 25). 
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 Menurut Creswell, pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami 

atau menjelaskan  makna suatu peristiwa yang dialami seseorang atau kelompok. 

Dapat disimpulkan bahwa pendekatan fenomenologi adalah rancangan dari 

penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan atau menjelaskan 

makna dari objek, gejala atau peristiwa yang secara sadar yang dialami oleh 

individu atau kelompok, tanpa melupakan pandangan individu yang 

mengalaminya (Steeva Dan Joubert Maramis, 2022: 15).  

C. Sumber Data  

1. Data pimer 

Data primer adalah informasi pribadi yang dikumpulkan langsung dari 

sumbernya. Data primer ini merupakan data paling orisinal yang belum 

diolah secara statistik (Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, 2019: 311). 

Untuk memdapatkan data primer, peneliti mengumpulkan data secara 

langsung melalui wawancara. 

2. Data Sekunder 

Sugiyono mengartikan bahwa data sekunder adalah sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, namun dari 

orang lain atau dokumen misalnya. Data sekunder merupakan data yang 

menunjang kebutuhan data primer (Nunug, 2017: 212). Data sekunder 

yang digunakan merupakan dokumen arsip perkembangan usaha pesantren 

dan arsip sejarah pesantren. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pencatatan sistematis atas perilaku individu 

atau kelompok dalam konteks penelitian. Pengamatan dapat dilakukan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi tidak langsung 

dilakukan dengan bantuan video, film, dan serangkaian foto, sedangkan 

observasi langsung dilakukan dengan mengamati objek penelitian pada 

lokasi dan waktu kejadian (Rahmadi, 2011: 80). 

2. Wawancara 

Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan yang dilakukan 

oleh pewawancara dan orang yang diwawancarai dan memiliki tujuan 

tertentu. Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam, 

wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara 

langsung kepada informan atau berbagai pihak terkait dengan masalah 

yang diselidiki (Muhammad Akhir, dkk., 2020: 94). Pada kesempatan 

ini peneliti mewawancarai pengelola pondok dan pengelola usaha. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi melalui 

dokumen. Yang dimaksud dengan dokumen adalah setiap dan seluruh 

catatan peristiwa atau keadaan masa lalu yang mempunyai arti atau nilai 

dan dapat digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. 

(Regina, dkk., 2018: 66). 
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E. Instrumen Penelitian 

Menurut Purwanto, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan 

untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang sedang diamati guna 

mengumpulkan data yang diperlukan (Komang dan Atmaja, 2020: 1). Adapun 

instrumen bantuan yang diperlukan peneliti adalah panduan atau pedoman 

wawancara, alat tulis berupa buku catatan dan pulpen yang dapat digunakan untuk 

mencatat informasi yang disampaikan, alat perekam yaitu bisa berupa handphone, 

kamera, mp3 yang dapat digunkan untuk merekam hasil wawancara. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah manusia yaitu peneliti dan 

orang lain yang membantu dalam pekerjaan penelitian. Hal ini disebabkan peneliti 

yang membuat perencanaan, mengumpulkan data, menafsirkan data, mengajukan 

pertanyaan, mengamati, mendengarkan, dan mencari data penelitian. Peneliti 

harus memperoleh informasi yang valid agar tidak terjadi perselisihan sumber. 

Oleh karena itu, kondisi informan juga harus jelas sesuai dengan kebutuhan 

informasi agar diketahui kebenarannya (Ahmad Hafas Rasyidi, dkk., 2022: 161).  

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Teknik pengelolaan data yang relevan terdiri dari fakta bahwa informasi 

yang diterima dikumpulkan, diolah, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa 

dengan menggunakan metode deskriptif, dengan mengolah informasi tersebut 

menjadi unit-unit informasi yang lebih abstrak, penulis mencatat dan kemudian 

mencoba mengumpulkan informasi tentang keadaan suatu gejala yang terjadi saat 

penelitian dilakukan (Ilham Bustomi dan Khotibul Umam, 2017: 86). 
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Proses mengkategorikan data, mendeskripsikannya ke dalam satuan-

satuan, mengorganisasikannya kedalam pola, memilih yang paling penting untuk 

dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami disebut dengan analisis 

data. Proses ini diawali dengan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

dengan orang lain dan diri sendiri (Nunug, 2017: 215-216).  

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu jenis analis data yang mengorganisasikan, 

mengklasifikasikan, dan mengarahkan data guna menarik suatu 

kesimpulan akhir. Sepanjang penelitian, prosedur ini terus dilakukan  

(Ahmad Rijali, 2018: 91).  

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah proses menyajikan data secara terstruktur, menarik 

kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data ini dikumpulkan dari 

lapangan. Data ini berkaitan dengan permasalahan penelitian yang 

selanjutnya diseleksi berdasarkan kebutuhan. Dalam penelitian kualitatif , 

materi yang paling sering disajikan yaitu dalam bentuk teks naratif (Sandi 

Hesti Sondak, dkk, 2019: 675). 

3. Penarikan kesimpulan 

Proses terakhir yaitu menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Pada 

bagian ini peneliti menyimpulkan dengan menggunakan informasi yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi. Sehingga penelitian tersebut 
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menjadi penelitian dengan data yang dapat menjawab permasalahan yang 

ada (Nunug , 2017: 216). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum  

1. Sejarah Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Jampue 

Kabupaten Pinrang  

Pondok pesantren At-Taqwa Jampue berdiri pada akhir tahun 90-an. Ini 

bermula dari sebuah TKTPA yang dirintis oleh saudara Darwis Syam dkk, 

kemudian dari sana muncul gagasan untuk membangun sebuah pesantren, hal itu 

bersumber dari sejarah Jampue sendiri. Jampue pada masa-masa sebelum 

kemerdekaan merupakan salah satu pusat pengembangan ilmu keagamaan yang 

terletak di daerah sawitto dan sekitarnya. Atas dasar itulah kemudian muncul 

gagasan untuk membangun pesantren. 

Dalam proses pembangunan pesantren ini ada banyak orang yang terlibat. 

Selain pak Darwis Syam ada pak Abdullah Al Fatih, Hj.Nurdin, Pak Akif 

Almarhum dan Saudara Amiruddin  akan tetapi semua itu bertumpuh pada Kali 

Jampu Gurutta Kh.Mukhsin Umar Afandi dan Prof Dr. Kh. Ali Yafie. Pada 

awalnya pesantren ini  menumpang di Madrasah Iftidaiya Ddi Jampue dengan 

jumlah santri sekitar 17 orang, kemudian pada awal tahun 2000 mampu 

memiliki tanah dan bangunan sendiri, dari situ kemudian pesantren ini 

berkembang terus dengan segala dinamikanya.  

Cita-cita pondok pesantren Jampue adalah untuk melahirkan santri yang 

berilmu, menguasai alquran, memiliki kepekaan terhadap kemanusian dan 

lingkungan hidup serta berkarakter sesuai dengan ajaran Islam Ahlul Sunnah 
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Wal Jamaah. Untuk mewujudkan mimpi atau cita-cita tersebut maka pondok 

pesantren  membangun 5 lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan sistem 

pendidikan yang integratif, bertumpuh pada alquran dan ilmu-ilmu keagamaan 

lainnya serta mengoptimalkan lingkungan belajar, lingkungan hidup sebagai 

sumber belajar.  

Bisa disebutkan bahwa keunggulan pesantren adalah adanya integritas dan 

integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum disamping itu ada p embinaan 

tahfizul quran, pembinaan membaca kitab gundul , pembinaan seni, keagamaan, 

dan pembinaan olahraga dalam beberapa kesempatan ada beberapa prestasi yang 

sudah dicapai pesantren ini diantaranya adalah Pondok Pesantren Darul Quran 

At-Taqwa DDI Jampue pernah mewakili Kabupaten Sulawesi Selatan menjadi 

salah satu wakil dalam Tilawatul Qutup se-Indonesia. Kemudian ada beberapa 

prestasi lainnya dalam hal seni dan keagamaan. 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Terwujudnya (kader-kader ulama yang unggul), peserta didik 

yang unggul, berkarakter, dan beramal ilmiah. 

b. Misi  

Unggul, berkarakter, dan beramal ilmiah. 

3. Sarana dan prasarana 

a. Mesjid 

b. Gedung madrasah 

c. Kantor  



50 
 

 

d. LKSA/panti asuhan 

e. Rumah tahfiz 

f. Perpustakaan 

g. BLK 

h. Asrama putra dan putri 

i. Klinik kesehatan 

j. Koperasi  

k. Dapur 

l. Kantin 

m. Lapangan olahraga  

n. Kamar mandi 

4. Program-Program Binaan Pondok Pesantren 

1) Program binaan khusus 

a. Qiro‟atul kutub 

b. Tahfidzul Qur‟an 

2) Program binaan umum 

a. Bimbingan Tahsin Al-Qur‟an 

b. Bimbingan ceramah/dakwa 

c. Bimbingan tilawah, tadarus, dan barazanji 

d. Pengajian kitab kuning 

e. Bimbingan bahasa arab dan bahasa inggris  
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5. Jenjang Pendidkan 

1) Jenjang pendidikan formal 

a. Madrasah Tsanawiyah (MTs 

b. Madrasah Aliyah (MA) 

2) Jenjang pendidikan non-formal 

a. Madrasah Diniyah (MD) 

b. Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) 

6. Ekstrakurikuler 

a. Palang merah remaja (PMR) 

b. Pramuka 

c. Seni Keagamaan 

d. Olahraga  

7. Pengurus Pondok 

a. Pengasuh/penanggung jawab : Drs. KH. Helmi Ali Yafie, M. Si 

b. Pimpinan pondok : Dr. KH. Mukhtar Yunus, Lc., 

M.Th.I.  

c. Wakil pimpimpinan : Drs. KH. M. Anas Rasyid, MA. 

d. Sekretaris : Dr. K. Umar Usman, S.Th.I., 

M.Th.I. 

e. Wakil sekretaris : Maryam, S.Pd.I. 

f. Bendahara : Drs.Abd. Halim 

g. Wakil bendahara : H. Ahmad Nawir, Lc. 

h. Bag. Pengembangan Madrasah : M. Rusli Yusuf, M.Pd.I. 
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i. Bag. Pengembangan Pesantren : Drs. Syahrullah, S.Pd. 

j. Bag. Hubungan Masyarakat : Alimin, HM.          

k. Kepala MA : Drs. Abd. Halim 

l. Kepala MTs : Ifal, S.S 

m. Kepala Pemondokan : A. Hamsina, S.E.M.M 

n. Kepala Pendidikan Pesantren : Abdul Rasyid, S.Pd.I           

B. Perencanaan pemberdayaan ekonomi pada Pondok Pesantren Darul 

Quran At-Taqwa DDI Jampue Kabupaten Pinrang 

Memilih tujuan mana yang ingin dicapai, tindakan apa yang harus diambil, 

dan siapa yang akan melaksanakannya merupakan komponen fundamental dari 

perencanaan. Perencanaan berhubungan dengan tindakan menentukan tujuan masa 

depan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Perencanaan terdiri dari sejumlah 

prosedur dan kegiatan yang telah ditentukan, mempunyai hasil yang ingin dicapai, 

dan berkaitan dengan masa depan pada waktu tertentu (Astuti dan Sukataman, 

2023: 28). 

Pentingnya perencanaan juga telah dijelaskan dalam ayat Q.S. Al-

Hasyr/59: [18] yaitu: 

اُ َٙ أ٠َُّ
ٗٓ َٰ٠َُ ُٱللََّّ َّْ َُُۚإِ ٱذَّمُٛاُ۟ٱللََّّ َٚ ٌِغَذٍُُۖ دُْ َِ اُلَذَّ َِّ ٌْرَٕظُشَُْٔفْسٌُ َٚ َُ ُٕٛاُ۟ٱذَّمُٛاُ۟ٱللََّّ َِ ُءَا َٓ ٱٌَّز٠ِ

َُْ ٍُٛ َّ اُذعَْ َّ ُتِ  خَث١ِشٌٌۢ

Terjemahan:  

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha 
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teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama RI, 2014: 

545). 

Dari penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa perencanaan 

manajemen merupakan kunci utama dalam mengikuti kegiatan selanjutnya. Tanpa 

perencanaan yang hati-hati, berbagai aktivitas tidak akan berjalan dengan baik dan 

mungkin gagal. Oleh karena itu, perencanaan harus dilakukan selengkap mungkin 

untuk mencapai kemajuan yang baik. 

Imam Al-Ghazali menafsirkan bahwa ayat tersebut mengandung makna 

bahwa hendaknya manusia memusatkan perhatian pada setiap perbuatan yang 

dilakukannya, dan hendaknya mengatur dirinya (merencanakan) untuk 

memberikan usaha yang terbaik untuk di kemudian hari secara konsisten (fikri dan 

anwar, 2022: 2899). 

Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Jampue Kabupaten 

Pinrang, dalam mengembangkan usahanya mereka melakukan beberapa 

perencanaan kedepan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ibu Hamsina 

bahwa: 

“ tentu kami membuat perencanaan untuk kedepan. Kami membuat suatu 

perencanaan dan akan menjalankannya dengan baik, kemudian 

mengorganisir kegiatan tersebut dengan baik. Perencanaa yang kami 

lakukan tiap tahun itu adalah mengembangkan tiap unit usaha yang ada 

selain itu kami  membuat perencanaan produk yang kita akan lakukan 

untuk pengembangan perekonomian pesantren. Untuk perencanaan 

produknya dan pengolahan serta  pelaksanaannya rencananya kita akan 

melibatkan usaha padat karya yang tenaganya itu bersumber dari siswa 

karena kita mau menciptakan kemandirian pada santri dan santriwati.” 

(Hamsina, 2022)  

 

Dalam pembuatan perencanaan usaha, biasanya dilakukan setelah rapat 

tahunan. Pada saat yang sama, pengurus unit usaha menawarkan kepada semua 

anggotanya beberapa program baru yang diperoleh dari analisis kebutuhan yang 
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dapat dijadikan potensi. Selain itu, analisis terhadap isu-isu internal dan eksternal, 

seperti keluhan masyarakat dan permohonan kepada koperasi dan unit usaha 

lainnya biasanya menjadi masukan bagi perencanaan manajemen. 

perencanaan yang diberikan oleh pengurus biasanya didasarkan pada hasil 

analisis permasalahan baik internal maupun eksternal, seperti keluhan atau 

himbauan masyarakat terhadap koperasi dan unit usaha lainnya. 

Dari penjelasan ibu Hamsina bahwa Pondok Pesantren Darul Quran At-

Taqwa DDI Jampue ini telah melakukan beberapa  perencanan untuk kedepannya 

yaitu : 

a. Mengembangkan unit usaha 

b. Meningkatkan jumlah produk dikoperasi 

c. Membuat produk sendiri 

d. Mengolah ikan menjadi abon-abon dan akan diperjual belikan. 

e. Melibatkan para santri dalam kegiatan sehingga menciptakan 

kemandirian. 

Selain itu, Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Jampue 

kedepannya juga berencana untuk melebarkan sayap dibidang perkebunan karena 

lokasinya dekat dengan irigasi, dimana banyak warga yang  memanfaatkan air 

tersebut sebagai sumber air untuk kolam ikan atau tambak. 

Dengan upaya mengetahui realita di lingkungan sekitar pesantren 

merupakan langkah awal menyusun rencana pengembangan produk dan 

memamfaatkan tenaga yang bersumber dari santri (Vilatus Sholikah, 2022: 72).  

Salah satunya di bidang ternak ikan, untuk sementara waktu pengelola pesantren 
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masih memanfaatkan kolam ikan yang tersedia di dalam pesantren. Dengan 

memperhatikan lingkungan yang berada di sekitar pesantren baik eksternal 

maupun internal, pengelola pesantren berencana mengembangkan tambat ikan dan 

udang. Sebagaimana wawawancara bersama ibu Hamsina:  

“Kami kedepannya berencana untuk mengembangkan tambat ikan dan 

udang didalam pesantren, hal ini kami lakukan untuk menyesuaikan 

dengan mayoritas penghasilan masyarakat di Jampue yaitu sebagai 

nelayan dan budidaya tambat. meskipun tidak terlalu banyak kami telah 

menjalankan budidaya ikan yaitu ada sekitar 4 kolam ikan berjenis kolam 

terpal sistem panggung.” (Hamsina, 2022) 

 

Selain itu, mulai digalakkan pengembangan produk hasil ternak ikan, yaitu 

seperti pengelolaan abon-abon dari ikan yang kemudian di simpan di koperasi lalu 

diperjual belikan dengan masyarakat sekitar. Pengelola pesantren berencana 

bertindak sebagai produser dan juga menjadi distributor yang memiliki cabang,  

Namun untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut mereka memerlukan dana yang 

cukup besar. Sedangkan dana sepuluh juta yang diberikan pemerintah digunakan 

untuk pembangunan koperasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia pesantren 

harus dimanfaatkan dan pelaksanaan di lapangan memerlukan perencanaan yang 

matang. Karena memiliki karyawan yang kompeten sangat penting bagi 

keberhasilan suatu usaha.  

Dalam pemberdayaan ekonomi di pesantren pihak pengurus bidang usaha 

membicarakan dengan anggota yang semuanya adalah bagian pelaksana dan ujung 

tombak dari usaha perekonomian pesantren. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan pengelola unit usaha, diketahui bahwa kebutuhan masyarakat 

sekitar dan santri paling banyak diperhitungkan dalam penyusunan rencana usaha. 

Misalnya tidak banyak toko disekitar pesantren yang menjual segala kebutuhan 
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santri, sehingga penting untuk memiliki koperasi di pesantren. Selain itu, 

perencanaan usaha biasanya dilakukan setelah pertemuan tahunan oleh seluruh 

anggota dengan menganalisa permasalahan yang biasa terjadi dari internal 

maupun eksternal pesantren. 

Pesantren telah memiliki sumber daya manusia dari latar belakang 

ekonomi untuk membantu perkembangan pesantren. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh bapak Mukhtar Yunus : 

“untuk membantu perkembangan unit usaha pesantren kami telah menunjuk 

salah seorang guru yang berlatar belakang dari ekonomi untuk membantu 

perkembangan unit usaha pesantren. Kami berharap dengan hal tersebut 

unit usaha yang ada semakin berkembang dan dapat menjadikan pesantren 

ini sebagai salah satu pesantren mandiri” (Mukhtar Yunus, 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya kerja sama 

pegawai dengan latar belakang pendidikan ekonomi akan mempermudah unit 

usaha di pesantren untuk berkembang. Hal ini akan memperluas jangkauan usaha 

supaya lebih terarah, dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengurusan 

bidang usaha pesantren dilakukan sendiri oleh mereka. Oleh karenanya pesantren 

menunjuk langsung dewan guru dan staf  sebagai penanggung jawab untuk setiap 

bagian unit usaha. Adapun santri hanya bertugas sebagai asisten administrasi yang 

berperan sebagai kegiatan ekstrakurikuler pesantren. Santri hanya mengikuti 

kegiatan umum.  

Ada beberapa strategi yang telah direncanakan Pondok Pesantren Darul 

Quran At-Taqwa DDI Jampue untuk kedepannya yaitu:  
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1. Usaha mandri yaitu misalnya pembuatan pengolahan makanan yang 

dibutuhkan oleh santri termasuk pembuatan keripik ikan dan juga kita 

sesuaikan dengan kearifan lokalnya masyarakat. 

2. Upaya pengembangan bisnis catering supaya ada keuntungan 

kepesantren untuk membangun kemandirian pesantren. 

3. Pengembangan Koperasi dibuka untuk masyarakat umum. 

Itulah susunan strategi yang telah direncanakan oleh pesantren namun ada 

beberapa hal yang urgent namun tidak di rencanakan dengan matang. Seperti 

bekerja sama dengan simpatisan Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI 

Jampue dan kurangnya promosi melalui media internet dan menfaatkan santri 

sebagai agen promosi. 

Perencanaan adalah proses mencari tahu apa yang ingin dicapai dimasa 

depan dan bagaimana mencapainya. Ditinjau dari indikator perencanaan maka 

pondok pesantren telah melakukannya dengan baik seperti melakukan 

pengamatan lingkungan untuk dijadikan lokasi usaha yang akan dijalankan, 

merumuskan strategi kegiatan, melakukan pengganggaran, dan akan 

mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan. 

Tujuan perencanaan ini untuk memudahkan proses pencapaian tujuan 

terlaksana dan memudahkan pengawasan. 

C. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi pada Pondok Pesantren Darul 

Quran At-Taqwa DDI Jampue Kabupaten Pinrang 

Pelaksanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk 

merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. actuating merupakan 
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upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta 

mendayagunakan fasilitas yang ada untuk melaksanakan pekerjaan secara 

bersama guna mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien.adapun 

istilah yang dapat dikelompokkan kedalam fungsi pelaksanaan adalah directing, 

commanding, leading, dan coornairing. 

 Al-Qur‟an telah memberikan pedoman dasar terhadap proses 

pembimbingan, pengarahan ataupun peringatan dalam bentuk actuating. Allah 

berfirman dalam Q.S. Al-Kahfi/18: [2] 

شَُ ٠ثَُشِّ َٚ ُُْٗٔ ٌَُّذُ ْٓ ِِّ زِسَُتَأسًْاُشَذ٠ِْذاًُ ْٕ ُ١ّ ٌِ اُ ًّ ُل١َِّ َّْ ٍِحٰدُِاَ ُاٌصه َْ ْٛ ٍُ َّ ٠َُعْ َٓ ُاٌَّز٠ِْ َٓ ١ِْٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ا

ُاجَْشًاُحَسَٕاًُ  ُْ ُٙ ٌَ 

Terjemahan: 

“Sebagaimana bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa 

yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada 

orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan 

mendapat balasan yang baik.” (Kementerian Agama RI, 2014: 293). 

 

Tafsir ayat tersebut menurut Al-Wajiz/ Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-

Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri suriah, menjelaskan bahwa ayat makna ayat 

tersebut ialah “sebagai bimbingan yang lurus, tidak ada pembebanan/kezhaliman 

dalam perintah dan hukum-hukumnya. Untuk memperingatkan siksaan siksaan 

yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang 

yang beriman, yang mengerjakan amal shaleh, bahwa mereka akan mendapat 

pembalasan yang baik berupa surga dan pahala baik”. kata qoyyiman/lurus, 

terambil dari kata qoma yang berarti berdirisama dengan tegak lurus. 
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Pada ayat tersebut ada beberapa kalimat yang merupakan inti actuating, 

yaitu qoyyiman, yundziro, dan yubasyyru, memberikan bimbingan merupakan hal 

pokok yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dalam menciptakan iklim 

kerjasama dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan organisasi, selain itu 

memberikan apresiasi atas keberhasilan dan peringatan akan potensi kegagalan 

apabila tidak  melaksanakan kegiatan sebelumnya juga tidak boleh dilupakan oleh 

seorang pimpinan. Hal tersebut merupakan isyarat pelaksanaan actuating yang 

termaktub dalam Al-Quran sebagai bagian dari manajemen. 

Pesantren melakukan pengembangan perekonomian yang berbasis 

pesantren, sistem perokonomian yang dibuat memiliki gagasan dan tujuan 

ekonomi yang berbeda-beda sehingga pencapaiannya sesuai dengan visi dan misi 

yang dilaksanakan. Salah satu tujuan utama gagasan keuangan berbasis pesantren 

adalah pengakuan kebebasan pesantren melalui penguatan fondasi ekonomi 

pesantren. (Mulyawan, 2023: 44) 

Memperkuat  basis keuangan atau ekonomi pesantren sangatlah penting, 

karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesantren tidak terus menerus 

mengalami kekurangan. Dengan asumsi bahwa sebuah pesantren bisa bebas 

secara finansial akan sangat mempengaruhi keberlangsungan keseimbangan 

pesantren, mengingat setiap pengalaman hidup pesantren pasti mempunyai filosofi 

dan tujuan yang harus dijalani. Untuk menciptakan masa depan yang mampu 

bersaing dengan waktu (Haqqulyakin, 2023: 44). 

Menurut Sondang P. Siagian, Pelaksanaan merupakan suatu fungsi 

manajemen dimana segala cara, teknik, usaha, serta metode yang dilakukan oleh 
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anggota organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan 

merupakan suatu pekerjaan untuk menggerakkan individu-individu agar bekerja 

sama demi tercapainya tujuan bersama (Astuti dan Sukataman, 2023: 29). 

Dalam pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pondok pesantren 

memandang bahwa untuk membantu ekonomi pesantren juga mendukung 

keberadaan pesantren yang mandiri dan berkualitas, maka di lakukanlah beberapa 

upaya. Salah satu upaya yang telah di lakukan pihak pesantren dan para santri 

adalah dengan melaksanakan peluang usaha dan mendorong adanya semangat 

berwirausaha di Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Jampue. Adanya 

kewirausahaan di tengah-tengah santri bertujuan melatih sikap, mental, dan 

perilaku sekaligus memberikan bekal agar santri mampu mengandalkan 

kemampuan sendiri keluar dari kesulitan. 

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi di Pondok Pesantren Darul Quran At-

Taqwa DDI Jampue diwujudkan dengan langkah-langkah yang strategis serta 

mengarah ke santri itu sendiri dalam berwirausaha. Dengan adanya partisipasi dari 

para santri akan berguna bagi keberhasilan pemberdayaan ekonomi dan juga 

bermanfaat bagi santri itu sendiri sehingga tidak hanya menciptakan kemandirian 

bagi pesantren tetapi juga santri. 

  Upaya yang dilakukan Pondok Pesantren Darul Qur‟an At-Taqwa DDI 

Jampue Kabupaten Pinrang dalam pemberdayaan perekonomian berbasis 

pesantren melalui beberapa kegiatan pembukaan unit usaha. 
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1. Katering 

Unit katering dikelola oleh Pondok Pesantren Darul Qur‟an At-Taqwa 

DDI Jampue menyediakan makanan untuk para santri dan guru. Melayani 

kebutuhan sehari-hari siswa menjadi tanggung jawab unit usaha pengelola ini. 

Pengurus harus mematuhi jadwal yang telah ditentukan saat menyajikan makanan 

setiap hari. Pengurus menyepakati menu yang akan disajikan dua kali sehari 

sebagai bagian dari jadwal dibuat. Sebelum adanya katering, siswa memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya di kios-kios terdekat yang jadwal pelayananya tidak 

dapat disesuaikan dengan kegiatan pesantren dan tingkat kebersihan makanan juga 

dipertanyakan. Oleh karena itu, unit usaha ini didirikan untuk mencegah hal-hal 

buruk menimpa para santri. 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Dapur Katering Ddi Jampue 

Katering memberikan pengaruh positif terhadap konstribusi pemasukan 

keuangan pesantren. Katering dapat menambah pendapatan tahunan pesantren 

dalam tiap tahunnya. 
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Tabel 1 

Biaya makan santri 

Biaya santri perbulan Rp. 350.000 

Jumlah santri kalong 130 orang 

Jumlah santri mukim 149 orang 

Pendapatan perbulan Rp. 52.650.000 

Pendapatan pertahun Rp.625.800.000 

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren Darul Qur‟an At-Taqwa DDI Jampue, 2022 

Dilihat dari biaya katering santri perbulan maka diperoleh tiap bulannya 

senilai Rp. 52.650.000.  apabila jumlah tersebut dikalikan dengan 12 bulan maka 

total keseluruhan pendapatan senilai Rp.625.800.000. 

Kebutuhan operasional sehari-hari harus dikurangi dari total pendapatan 

tersebut untuk kemudian dilihat seberapa besar saldo tahunan katering tersebut. 

Dari total pendapatan tersebut perlu dikurangi kebutuhan operasional 

sehari-hari untuk kemudian dilihat seberapa besar saldo tahunan dari unit katering. 

Tabel 2 

Kebutuhan operasional makan santri perbulan 

Gaji pegawai 2x  Rp 2.500.000 Rp. 5.000.000 

Biaya belanja harian 30x 1.000.000 Rp 30.000.000 

Beras 1 ton x Rp12. 500.000 Rp. 12.500.000 

Lain-lain  Rp. 3.000.000 

Total  Rp. 50.500.000 

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren Darul Qur‟an At-Taqwa DDI Jampue, 2022 
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Jumlah total pengeluaran pondok pesantren perbulannya senilai dengan 

Rp.50.500.000 dari jumlah tersebut apabila dikali dengan 12 bulan maka 

kebutuhan operasional katering sebesar Rp606.000.000 jadi dari penghaasilan 

Rp625.800.000  dikurangi dengan pengeluaran selama satu tahun Rp606.000.000.  

maka keuntungan pesantren hanya sebesar 19.300.000 pertahunnya. 

Namun pada kenyataannya katering belum berjalan sesuai dengan yang 

direncakan, unit usaha ini masih dalam rangka pemenuhan kebutuhan saja untuk 

menopang konsumsi para santri. Katering belum mampu untuk dibuka secara 

umum namun jika mendapatkan pesanan yang banyak maka mereka akan 

menerimanya hal ini dikarenakan keuangan yang terbatas. Berdasarkan 

wawancara bersama dengan ibu Hamsina bahwa:  

“rencana  awalanya kami akan menerima pesanan dari luar, namun karena 

kurangnya modal dan permintaan jadi kami jarang mengambil pesanan, 

adapun saat mengambil pesanan biasanya saat ada kegiatan keagamaan di 

sekitar pesantren seperti saat ada acara israj mi‟raj, maulid, dan kajian-

kajian yang diselenggarakan oleh masayarakat.kami menargetkan minimal 

150 kotak apabila ada yang memesan. Sedangkan untuk pesanan pada 

acara seperti pesta pernikahan atau pada aqiqah kami tidak pernah dapat 

karena jika dikampung-kampung seperti ini tidak ada pesanan melainkan 

tukang yang disewa untuk memasak. Jadi katering lebih banyak digunakan 

untuk pesantren saja.”(Hamsina, 2022) 

 

Kurangnya modal dan konsumen yang dimiliki pihak katering 

mengakibatkan mereka jarang mendapat pesanan. Adapun pada saat hari-hari 

keagamaan atau pada hari-hari tertentu staf katering baru akan mendapatkan 

banyak pesanan. Sebagaimana wawancara berikut: 

“pihak katering akan memerima pesanan pada saat hari-hari tertentu, 

pernah mereka mendapatkan pesanan lebih dari 1000 kue karena adanya 

kajian yang di selenggarakan oleh desa.”(Hamsina, 2022) 
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Saat menerima pesanan sebanyak itu biasanya staf katering akan 

membiarkan santri untuk membantu dalam segala proses, seperti pembuatan 

adonan, pemasakan dan pengemasan. 

2. Perikanan/Budidaya Ikan 

Seperti yang telah diketahui bahwa budidaya ikan di pesantren 

mempunyai banyak manfaat, selain untuk pendidikan, hasil budidaya juga dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi para santri. 

Pondok Pesantren Darul Quran At-Taq wa DDI Jampue menggunakan 

jenis kolam terpal sistem panggung. Teknik ini dipilih karena biayanya lebih 

murah daripada harus menggali tanah untuk membuat kolam. Namun 

permasalahan pada budidaya ikan adalah munculnya hama yang mengganggu 

kolam. Kolam ikan yang terbuat dari terpal beresiko digigit tikus sehingga 

menyebabkan kebocoran. 

“kami pihak pondok menggunakan terpal sistem panggung hal ini kami 

lakukan karena untuk mengurangi biaya yang akan digunakan jika 

menggunakan tanah, karena jika kami menggali tanah maka kami harus 

menyewa alat berat yang mana biaya sewanya lumayan tinggi jadi kami 

menggunakan terpal, apalagi ikan yang kami budidayakan ini cukup 

mudah untuk hidup di tempat kecil, tapi kekurangan dari terpal sistem 

panggung ini sering mengalami kebocoran karena banyaknya tikus di 

daerah ini jadi kami harus selalu memantau kolam apakah bocor atau 

tidak” (Mukhtar Yunus, 2022) 

 

Budidaya ikan di kolam terpal sistem panggung ini bertujuan untuk 

konsumsi sehari-hari para santri dan untuk dijual. Jenis ikan yang dibudidayakan  

Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Jampue adalah jenis ikan lele dan 

ikan nila. Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak Mukhtar Yunus:  

 “ikan yang kami budidayakan itu jenis ikan lele dan ikan nila, untuk 

pilihan ikannya kami sesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat. Selain 
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itu kedua jenis ikan ini memiliki gizi yang cukup tinggi dan juga jenis 

ikan ini termasuk cukup mudah untuk dibudidayakan karena mereka bisa 

tumbuh di kolam kecil.”(Mukhtar Yunus, 2022) 

 

Menurut keterangan beliau bahwa dalam budidaya ikan yang dilakukan 

pihak pesantren mengikuti kearifan lokal masyarakat sekitar. Selain itu gizi yang 

terkandung dalam ikan lele dan ikan nila sangat banyak dan salah satu jenis ikan 

yang banyak diminati oleh masyarakat karena rasanya enak. Nilai gizi ikan lele 

dalam 500 gram mengandung 12 gram  protein, energi 149 kalori, lemak 8,4 

gram, dan karbohidrar 6,4 gram.( Siti, dkk, 2015: 51). Sedangkan dalam 100 gram 

ikan nila terdapat sekitar 128 kalori, 26 gram protein, 3 gram lemak, serta 

ssejumlah vitamin B3, B12, kalium, fosfor dan selenium. (Verona Handayani, 

2023) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Lokasi budidaya ikan lele dan nila 

Diharapkan melalui hasil pengelolaan budidaya ikan ini mampu 

memperkuat perekonomian pesantren dan mengadakan fasilitas yang masih 

kurang. Karena selama ini, sumber dana operasional dan perawatan pondok 

pesantren adalah pesantren itu sendiri, masyarakat, dan sumbangan non 

dapartemen yang tidak mengikat. 
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Dalam menjalankan usaha keuntungan menjadi sebuah target utama setiap 

inidividu maupun kelompok. Dengan demikian berbagai upaya untuk mencapai 

tujuan tersebut dilakukan, begitu pula dengan Pondok Pesantren Darul Qur‟an At-

Taqwa DDI Jampue dengan usaha yang mereka kelola adalah budidaya ikan lele 

dan ikan nila. Dalam menjalankan usaha tersebut tentu saja terdapat tantangan dan 

hambatan untuk mendapatkan hasil yang ditargetkan, sehingga setiap melakukan 

panen hasil yang didapatkan tidak tetap. Berikut pencapaian hasil selama 

melakukan budidaya ikan Pondok Pesantren Darul Qur‟an At-Taqwa DDI 

Jampue:   

Tabel 3 

Hasil penjualan ikan 

Lembaga 
Jenis Usaha Panen Penghasilan 

Pondok Pesantren Darul 

Qur‟an At-Taqwa DDI 

Jampue 

Budidaya ikan 

lele & nila 

I  Rp. 1.850.000 

II Rp. 2.150.000 

III Rp. 3.000.000 

IV Rp. 2.950.000 

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren Darul Qur‟an At-Taqwa DDI Jampue, 2022 

Ikan yang dibudidayakan dipondok berjenis ikan lele dan nila, panen 

dilakukan dalam waktu 4-5 bulan sekali. Ikan yang dipanen tidak menentu 

jumlahnya kadang banyak dan kadang sedikit. Sekali panen ikan akan di bagi, ada 

untuk di jual, di konsumsi di pondok, dan ada untuk dijadikan olahan. 
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Ikan yang dijual kadang berjumlah 500 ekor, jika mendapatkan hasil panen 

yang baik. Ikan perkilonya berisi 5 sampai 7 ekor bergantung besar kecilnya ikan 

yang di jual dengan harga minimal Rp.35.000  perkilonya. 

Ikan yang dibudidayakan dipondok pesantren masih belum terbilang 

cukup banyak untuk diperjual belikan kepada masyarakat sekitar karena budidaya 

ikan ini bukan dalam bentuk nirlaba. Sebagaimana hasil wawancara berikut; 

“budidaya ikan ini bukan dalam bentuk nirlaba artinya belum untuk kearah 

memperoleh laba hanya untuk sekedar kapasitas pemenuhan kebutuhan 

saja itupun masih terbatas pemenuhan kebutuhan di pondok. Adapun hasil 

penjualan yang kami peroleh hanya untuk membeli kembali bibit ikan 

yang dibudidayakan dan untuk membeli pakan ikan”.(Hamsina, 2022) 

Budidaya ikan yang dilakukan pihak pesantren hanya untuk sekedar 

pemenuhan kebutuhan saja. Pihak pesantren belum bisa memperjual belikan 

banyak hasil panen yang mereka peroleh. 

3. Koperasi 

Tujuan koperasi pesantren adalah mewujudkan usaha ekonomi dan 

pesantren yang berbasis gotong royong serta memberdayakan potensi santri dan 

lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Koperasi adalah 

partisipasi finansial yang disengaja demi hak istimewa yang setara dan kolaborasi 

dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mengatasi permasalahan individu dan 

masyarakat secara keseluruhan (Sulaiman, 2016: 111). 

Sebelum adanya unit koperasi, para santri memenuhi kebutuhan sehari-

harinya di kios-kios yang berada di sekitar pondok pesantren yang jadwal 

kerjanya tidak bisa disesuaikan dengan kegiatan pondok pesantren, dan tingkat 
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kebersihan makanan juga perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, akhirnya 

dibentuklah  unit koperasi ini agar santri terhindar dari hal-hal yang kurang baik. 

Koperasi pondok pesantren memiliki tugas untuk menyediakan kebutuhan 

pokok sehari-hari santri dan santriwati seperti; sabun, peralatan mandi, jajan, ATK 

dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Harga yang dikeluarkanpun oleh koperasi 

pondok pesantren jauh dibawa harga pasar toko-toko yang ada diluar, dengan 

tujuan supaya santri dapat menggunakan dana sehari-harinya dengan lebih efektif. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pihak pengelola bahwa: 

“Kami dari pihak pengelola dan pondok pesantren mendirikan unit 

koperasi selain untuk memenuhi kebutuhan santri juga untuk memenuhi 

kebutuhan dana pesantren. Hal ini dilakukan agar kebutuhan mereka 

dapat terpenuhi tanpa harus keluar dari pesantren untuk membeli 

kebutuhan mereka oleh karena itu kami mendirikan koperasi” (Hamsina, 

2022). 

 

Koperasi yang didirikan oleh pihak pesantren sebenarnya selain untuk 

memenuhi perekonomian pondok pesantren juga digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan santri, hal ini dikarenakan agar para santri dapat membeli barang 

dengan harga murah guna mengurangi pengeluaran mereka dan juga agar para 

santri tidak keluar dari wilayah pesantren saat ingin membeli barang kebutuhan 

mereka. Sebuah koperasi dikatakan sukses dan berhasil apabila mampu 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya karena ia menciptakan nilai tambah dari 

usaha mereka (Hikmawati dan Syahriah, 2019: 37). 

Koperasi pondok pesantren yang dikembangkan untuk kebutuhan santri 

dan santriwati lambat laun kini juga dibuka untuk masyarakat sekitar, murahnya 

harga jual barang yang diberikan oleh pihak koperasi menjadikan koperasi 
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pesantren ramai didatangi oleh masyarakat sekitar untuk membeli kebutuhan 

mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak pengelola bahwa; 

“unit koperasi yang dimiliki pesantren telah di buka untuk masyarakat 

umum, barang-barang yang kami jual kepada masyarakat terbilang murah. 

kami tidak membedakan harga - harga kepada masyarakat dan santri kami 

samakan semua harga barangnya. Adapun mengenai keuntungan yang 

kami peroleh hanya sebesar Rp.500 sampai Rp.1.000 per barang” 

(Hamsina, 2022). 

 

Wawancara bersama ibu Hamsina selaku pihak pengelola unit usaha 

menjelaskan bahwa harga barang yang dijual kepada masyarakat sama dengan 

harga barang yang dijual kepada santri, pihak koperasi tidak menaikan harga 

barang apabila masyarakat sekitar membeli barang di koperasi mereka dan juga 

pihak koperasi tidak menurunkan harga bila santri membeli barang kepada 

mereka. Harga yang diberikan kepada santri sama dengan harga yang diberikan 

kepada masyarakat. 

Dalam wawancara dengan salah satu santri, mengatakan bahwa pelayanan 

dalam unit pertokoan tersebut dinilai baik, mereka menjual berbagai macam 

barang, dan harga barang sangat menguntungkan bagi santri apalagi mereka 

menggunakan sistem pembayaran tunai. 

 

 

 

 

Gambar 3: Koperasi Al-Muhsin Ddi Jampue 
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Dalam pengembangan usaha koperasi selain pengelola usaha pihak santri 

juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut (Sulaiman, 2016: 11). Untuk mempercepat 

pendidikan karakter secara tidak langsung, pelibatan santri dalam kegiatan usaha 

yang dilandasi sifat kebersamaan, kejujuran, disiplin, mandiri, dan tanggung 

jawab dimaksudkan untuk mendidik dan memantapkan mereka. 

 “pengembangan usaha koperasi kami buat dalam bentuk kegiatan usaha 

mandiri. Untuk kegiatan unit pertokoannya karyawan yang dipekerjakan 

berasal dari santri Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Jampue 

itu sendiri dengan tujuan untuk melatih kedisiplinan, kejujuran, dan 

kemandirian dari para santri. Sedangkan tanggung jawab pengasuh adalah 

memeriksa bagaimana hasilnya. Kalau ada masalah dan mereka butuh 

bantuan maka pengasuh akan membantu.”(Mukhtar Yunus, 2022). 

 

Kebijakan staf pengasuh tidak lain bertujuan agar menciptakan kualitas 

santri yang berdisiplin dalam mengembang amanah untuk mengembangkan unit-

unit usaha yang ada di pondok pesantren. Dengan melibatkan para santri dalam 

kegiatan koperasi pesantren mejadikan koperasi sebagai sarana belajar bagi para 

santri/santriwati dan juga diharapkan dapat menambah potensi dalam bidang 

ekonomi dan sebagai latihan bertanggung jawab dan kemandirian siswa. 

Koperasi sekolah berfungsi sebagai sarana pembelajaran. Koperasi yang 

seluruh anggotanya adalah  para santri pondok pesantren berfungsi sebagai suatu 

pembelajaran dan menumbuhkan  kesadaran berkoperasi dikalangan santri dan 

pengurus. Koperasi sekolah berpotensi mengurangi pengangguran yang 

disebabkan oleh kurangnya kemampuan berwirausaha dan mempunyai nilai 

strategis. Di sebagian besar pesantren, situasi koperasi tidak terlalu 

meneggembirakan. Oleh karena itu, peran guru sebagai mentor dalam tumbuh dan 

berkembangnya pembelajaran koperasi sangat penting. Koperasi sekolah 
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merupakan sumber informasi dan manfaat yang sangat baik untuk sarana 

pembelajaran ekstrakurikuler yang kegiatannya tidak bergantung pada akademik 

tetapi hanya sekaedar kegiatan tambahan sekolah. Tidak menutup kemungkinan 

bagi santri dan santriwati yang lulus untuk mendirikan koperasi. (Hikmawati dan 

Syahriah, 2019: 47).  

Chotimah menjelaskan, pesantren mengajarkan kewirausahaan dengan 

mengajarkan santrinya bagaimana menjalankan lembaga keuangan sehingga 

selain memiliki pemahaman agama yang kokoh, juga dapat menumbuhkan jiwa 

wirausaha sepanjang hidupnya. Nadzir mengungkapkan, pesantren memberikan 

penguatan terhadap kemampuan atau penguasaan santri di bidang keuangan, 

misalnya koperasi sebagai upaya untuk menempa mental kemandirian santri  

(Sulaiman, 2016: 111). 

Pemberdayaan ekonomi di lembaga pendidikan perlu dilakukan dengan 

profesional. Karena memang pesantren bukan merupakan organisasi laba. 

Walaupun kemudian pesantren memerlukan dana berasal dari orang tua atau unit 

usaha.  

Di tahap pelaksanaan yang paling penting adalah pemasaran dengan 

membentuk citra baik dan menarik minat. Tentunya berupaya menjadikan 

pesantren berkualitas secara interen berupaya membina para santri menjadi santri 

dan santriwati yang berkualitas kemudian untuk eksternalnya pesantren berupaya 

mempromosikan melalui misalnya ceramah-ceramah. 

Dalam pelaksanaanya  perlu diperhatikan faktor-faktor yang bisa menarik 

minat konsumen. Terdapat dua variabel penarik; 
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1. Variabel yang dapat dikontrol, seperti pelayanan yang bagus, lokasi yang 

menarik, dan komunikasi dengan konsumen, baik dari santri sendiri, 

alumni, maupun masyarakat (Anggung Prasetyo, 2017: 31). 

2. Variabel yang tidak dapat di kontrol, seperti kondisi ekonomi konsumen. 

Karena pesantren masih memfaatkan dana dari orang tua dan sumbangan. 

Ada beberapa langkah-langkah dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi  

pada Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Jampue yaitu:  

1. Memahami tujuan adanya unit usaha yaitu untuk melatih para santri agar 

mampu mandiri sekaligus menciptakan kemandirian pesantren sehingga 

tidak hanya mengandalkan dana dari orang tua siswa. 

2. Kelompok sasaran adalah masyarakat sekitar yang merupakan masyarakat 

mayoritas nelayan dan budidaya tambat/budidaya perikanan/petani tambak 

di bidang perikanan. 

3. Katering dan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan. 

Dari uraian tersebut dapat dipahami  bahwa pada pelaksaan atau eksekusi 

rencana di lapangan hanya Koperasi yang telah di buka untuk umum. Sedangkan 

unit usaha yang lain hanya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pondok. 

Dapat disimpulkan bahwa implementasi dari pelaksanaan telah dilakukan 

dengan baik oleh pihak pondok pesantren seperti memberikan semangat, motivasi, 

dan dorongan kepada staf pengurus sehingga timbul kesadaran dan kemapuan 

para staff  dan santri untuk bekerja dengan baik. Selain itu pihak pesantren juga 

telah memberikan bimbingan dengan melibatkan para santri untuk bergabung 

dalam proses kegiatan unit usaha. Pondok pesantren juga memberikan pengarahan 
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kepada para stafnya dengan memberikan petunjuk yang benar, saran-saran dan 

intruksi kepada staf dalam pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan. 

Pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak pesantren bertujuan untuk 

mengarahkan semua pihak baik itu pengelola, staf dan santri agar mau bekerja 

sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

D. Pengawasan pemberdayaan ekonomi pada Pondok Pesantren Darul 

Quran At-Taqwa DDI Jampue Kabupaten Pinrang 

Pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan mencakup semua 

kegiatan yang ada di pesantren yang dilakukan oleh kepala yayasan dan pengasuh 

untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan yang direncanakan. Dalam 

laporan rutin, seperti laporan triwulan, semesteran, atau tahunan pada setiap akhir 

tahun, beberapa pelaksanaan pengendalian ini diterapkan secara formal (Astuti 

dan Sukataman, 2023: 30) 

Dalam Q.S. Al-Buruj/85: [9] telah dijelaskan tentang pengawasan dalam 

bertindak yaitu: 

ُٝ ٍٰ ُُعَ اللّٰه َٚ ُۗ الْاسَْضِ َٚ خُِ ٰٛ ّٰ ٍْهُُاٌسَّ ُِ ُ  ٗ ٌَُ ْٞ ١ْذٌُُۗاٌَّزِ ِٙ ءٍُشَ ْٟ ُشَ ًِّ وُ  

Terjemahan:  

“Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha 

Menyaksikan segala sesuatu” (Kementerian Agama RI, 2014: 590). 

Ayat tersebut bermakna bahwa Allah mengarahkan apa yang dilakukan 

mahluk-mahluknya, Allah mengamati aktivitas orang-orang mukmin dan orang-

orang kafir untuk memberi mereka pahala yang sesuai, baik untuk hal-hal yang 
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jelas maupun yang samar. Dalam tatanan yang hierarkis, pengawasan merupakan 

suatu tanggung jawab yang harus dilakukan secara konsisten, karena manajemen 

sangat memperhatikan perkembangan planning dalam organisasi agar terhindar 

dari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini Al-Qur‟an 

memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. 

Penekanan Al-Qur‟an pertama pada perenungan dan penilaian diri terhadap 

akhlak seorang pemimpin apakah sesuai dengan keteladanan dan perilakunya 

dalam melihat rencana dan proyek yang baru saja direncanakan. Bagi dewan 

otoritas apa pun, sistem pemeriksaan adalah sesuatu yang harus ada dan harus 

dilaksanakan. Kegiatan ini untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan 

pengaturan penugasan benar-benar dilakukan. Hal ini juga untuk melihat ada 

tidaknya keganjilan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. 

Dalam pengawasan suatu unit usaha, tugas atasannya adalah mengatur 

strategis usaha setidaknya sekali, seperti jam kerja, membuat laporan tertulis 

tentang pengawasan dan menyerahkan serta melaporkannya kepada pihak yang 

berwenang dan semua orang pada saat diadakan suatu pertemuan. Hani Handoko 

mengatakan bahwa pimpinan dapat memeriksa program kegiatan yang 

direncanakan apakah berjalan sesuai yang diinginkan dengan adanya pengawasan. 

Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk memahami kesalahan apa yang 

dilakukan oleh individu yang melakukan kegatan tersebut.. 

Pada dasarnya pengawasan adalah bentuk dari tindak lanjut perencanaan 

untuk mengetahui perencanaan tersebut telah dilaksanakan atau belum. Berkaitan 

dengan Pengawasan yang dilakukan Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa 
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DDI Jampue dalam pemberdayaan ekonomi di pondok tersebut terbagi beberapa 

hal, yaitu; pertama setiap unit usaha di bawah naungan pondok Pondok Pesantren 

Darul Quran At-Taqwa DDI Jampue yang di evaluasi akan dilaporkan pada 

pengasuh kegiatan. Kedua, dilakukan pertemuan seluruh pengurus keluarga besar 

pondok pesantren 1(satu) bulan sekali sebagai wujud evalusi dari program 

kegiatan. 

“tiap-tiap bulan setiap unit usaha  akan melakukan rapat dalam rangka 

mengevaluasi tiap kegiatan yang telah dilakukan oleh pengasuh tiap unit 

apakah hal tersebut telah sesuai dengan perencanaan atau belum yang 

kemudian akan dilaporkan kepada pengelola usaha pondok 

pesantren”(Hamsina, 2022). 

 

Pada satu bulan sekali seluruh pengasuh tiap unit usaha dan pengelola 

usaha akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi seluruh hasil kerja yang 

dilakukan. Pada kegiatan pengawasan pihak pesantren selalu melakukan dan 

meninjau kegiatan tiap unit usaha. 

Pengawasan di pondok Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI 

Jampue biasanya berkaitan dengan fokus kinerja dan prestasi dari setiap individu 

dalam menjalankan unit usaha. Pondok Pesantren berupaya mengelola dalam 

bentuk bisnis agar ada keuntungan kepesantren guna membangun kemandirian 

pesantren kemudian pengelolannya bertindak profesional dan transparansi untuk 

mengetahui besaran laba ke pengelola dan pesantren supaya menjadi pesantren 

yang mandiri. Sebagaimana yang hasil wawancara berikut; 

“pengelolaan yang kami lakukan itu diupayakan agar bisa lebih 

profesional  lagi dan tentunya dengan begitu hal tersebut akan memberikan 

hasil dan dampak ke pesantren sendiri dan untuk pengelolaannya itu 

harapannya kami lebih transparansi lagi supaya semua pihak dapat 

mengetahui berapa laba ke pengelola dan berapa ke pesantren” (Mukhtar 

Yunus, 2022). 
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Wawancara bersama bapak Yunus menjelaskan bahwa dengan 

pengelolaan yang profesional dan lebih transparansi diharapkan dapat 

memberikan dampak kepada pihak pesantren sehingga dapat menjadi pesantren 

yang mandiri dan juga dengan transparansi dana yang dilakukan mampu 

meperjelas laba yang diperoleh sehingga sisa hasil usaha bisa dibagi. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Quran At-

Taqwa DDI Jampue telah di lakukan secara maksimal. Oleh karena itu pengasuh 

pesantren bisa menilai berjalanannya rencana atau belum, sebagai berikut: 

1. Katering  dan perikanan masih bersifat pemenuhan kebutuhan saja dalam 

hal menopang konsumsi santri maupun pengurus pesantren. Sebagaimana 

wawancara bersama ibu Hamsina: 

“untuk unit usaha lainnya selain koperasi hanya sebatas sebagai 

pemenuhan kebutuhan para santri saja, meskipun hasil budidaya ikan 

kami jual dimasyarakat itupun keuntungan hanya untuk pembelian 

bibit dan pakan saja tapi kami berusaha untuk memperbanyak jumlah 

ikan yang akan kami budidayakan, selain itu, untuk katering sendiri 

kami berusaha untuk mengembangkannya lagi dan dikenal di 

masyarakat sekitar.”(Hamsina, 2022) 

 

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa selain unit usaha koperasi 

pesantren unit usaha lainnya hanya sekedar pemenuhan kebutuhan saja itupun 

masih terbatas untuk kebutuhan pondok berbeda dengan koperasi yang sudah 

dibuka untuk umum. 

2. Perikanan yang dicadangkan menyesuaikan dengan kearifan lokal 

masyarakat sekitar dan  kemudian hasilnya akan dikembangkan menjadi 

usaha abon dan keripik. 

 “pada hasil ternak ikan ini nantinya kami akan mengolahnya menjadi 

keripik ikan dan abon ikan yang akan kami jual di koperasi. Untuk nanti 
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hasil olahan ikan ini kami akan sesuaikan dengan kebutuhan santri jika 

kemudian tidak cukup untuk para anggota pesantren makan kami tidak 

akan menyediakan untuk masyarakat namun tentunya kami akan terus 

memperbanyak produksi olahan ikan kami agar dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat baik didalam maupun di luar pesantren.” 

(Hamsina, 2022). 

 

Sesuai dengan wawancara diatas bahwa produksi keripik ikan dan abon 

ikan yang di rencanakan telah terjalan meskipun yang di produksi pondok 

pesantren masih terbilang sedikit namun untuk selanjutnya pihak pengelola akan 

terus mengembangkan usaha mereka dan memperbanyak jumlah ikan yang 

dimiliki. 

3. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa koperasi 

pesantren saat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota 

pesantren baik itu pihak guru dan santri/santriwatinya maupun untuk 

kebutuhan masyarakat sekitar. Namun sejauh ini hanya koperasi yang 

telah di gunakan untuk masyarakat umum. Itupun hanya dalam bentuk 

pertokoan dimana memamfaatkan santri sebagai karyawan. 

Upaya yang dilakukan pihak koperasi yaitu: 

a. Menyediakan barang kebutuhan sehari-hari guru serta santri dan 

santriwati dengan harga serendah mungkin. 

b. Melakukan pembenahan ruang toko menjadi bentuk swalayan 

c. Membentuk pencatatan penjualan dan pembelian barang  

d. Merintis berdirinya kantin pondok yang permanen. 

4. Budidaya ikan masih menggunakan tempat sederhana, belum mampu 

menopang bisnis yang jauh lebih besar. 



78 
 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program wirausaha di Pondok 

Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Jampue masih dalam tahap perkembangan 

belum mampu menopang pesantren menjadi lembaga yang mandiri. Sehingga 

pemerolehan dana masih memamfaatkan uang dari orang tua santri, dan 

sumbangan. Sedangkan unit usaha yang ada hanya menghasilkan sedikit 

keuntungan yang kemudian di kembangkan untuk memperbesar wirausaha. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Quran At-

Taqwa DDI Jampue terbilang cukup baik dengan memperhatikan tahap dari 

proses pengawasan yang dilakukan. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh 

pondok pesantren yaitu dengan mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan misalnya dengan merencanakan pembuatan abon serta kerupuk dan 

sekarang hal tersebut telah ada. Selain itu pondok pesantren juga sangat 

mendorong keberhasilan terutama dibidang budidaya ikan, karena apabila 

budidaya ikan ini berhasil maka akan memberikan keuntungan yang cukup besar 

kepada pihak pesantren. Selanjutnya, pesantren mengoreksi berbagai kelemahan 

yang bisa saja menjadi masalah dikemudian hari  misalnya pada budidaya ikan 

dimana hama tikus menjadi masalah yang sampai sekarang belum bisa diperbaiki. 

Proses pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pondok pesantren yaitu dengan 

membandingkan kinerja dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengawasan yang dilakakukan oleh pondok pesantren dilakukan selama 

satu bulan sekali oleh seluruh pengasuh tiap unit usaha dan pengelola untuk 

mengevaluasi seluruh hasil kerja yang dilakukan. Pada kegiatan pengawasan 

tahunan akan diadakan rapat oleh tim pengawas dan pengasuh usaha tentang hasil 
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kerja yang dilakukan untuk mengetahui apakah telah berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan. 

Beberapa faktor penghambat unit usaha yang ada di pondok pesantren 

Darul Qur‟an At-Taqwa DDI Jampue meliputi: 

1. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM).  

Perkembangan suatu usaha memerlukan pekerjaan dengan sumber 

daya yang memadai, hal ini dijelaskan oleh para pelaku bisnis yang dapat 

membangun kemajuan kelompok melalui peningkatan sumber daya manusia 

sesuai bidangnya. Di pondok pesantren, pihak yang bertanggung jawab atas 

unit-unit khusus masih terbatas dan kurang. Misalnya, pertanggujawaban 

untuk unit usaha budidaya ikan maupun usaha lainnya yang mengalami 

double job atau pekerjaan ganda yaitu memiliki sebuah pekerjaan atau 

kegiatan lain diluar pekerjaan utama. Kinerja pengelola yang ada terkendala 

oleh kesibukan aktivitas masing-masing pengelola yang memiliki banyak 

tanggung jawab-tanggung jawab lain yang harus dikerjakan. Penanggung 

jawab unit usaha budidaya ikan misalnya yang  mempunyai kegiatan lain 

seperti menjadi pengajar. Pengelola yang merangkap pekerjaan atau double 

job membuat unit usaha yang dijalankan tidak diperhatikan secara 

maksimal. Hal inilah yang menjadikan alasan faktor SDM menjadi faktor 

penghambat berkembangnya unit usaha. 

Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman bisnis dan 

usaha pada karyawan merupakan salah satu faktor penghambat dalam 

menghambat usaha sehingga mereka tidak bisa untuk mengembangkan 
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usaha yang dikelolanya bahkan stagnan pada pola satu usaha tanpa 

mengadakan inovasi baru. Seperti unit usaha koperasi yang sebelumnya 

santri belum pernah mengelola hal serupa, jadi ketika ada permasalahan 

terkait dengan koperasi maka akan diserahkan ke penanggung jawab unit 

usaha. Santri hanya sebatas ikut membantu sebisa mereka karena memang 

tidak memiliki pengalaman. 

2. Keterbatasan modal 

Keterbatasan modal merupakan salah satu penyebab kegagalan 

tahun tahun pertama unit usaha karena minimnya dana operasional yang 

diberikan. Dalam praktiknya, keterbatasan modal merupakan salah satu 

faktor yang sangat menghambat perkembangan usaha dikarenakan 

ketersediaan produk di unit usaha yang tergantung besaran modal yang 

diberikan pesantren. berdasarkan pengamatan peneliti bahwa  modal di 

pondok pesantren ada, namun terbatas dan belum mencukupi untuk 

mengembangkan unit usaha menjadi lebih besar. Contohnya di unit usaha 

budidaya ikan, dimana pada usaha ini tidak terlalu banyak hanya dapat 

mencukupi untuk kebutuhan santri saja. Hasil penelitian juga diketahui 

bahwa berjalannya unit usaha terutama budidaya ikan mengandalkan laba 

dari perputaran modal awal. 

3. Kurangnya dukungan dari pihak eksternal 

Baik pihak swasta maupun pemerintah, sebagai pemilik otoritas 

tertinggi di negeri ini mempunyai peran keterlibatan dalam melindungi dan 

mendukung keberhasilan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. 
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Dukungan pemerintah akan mempercepat proses usaha pesantren sebagai 

pusat kelembagaan ekonomi umat. Perlindungan pemerintah dalam usaha 

ekonomi pesantren menjamin kelancaran atau kebesaran usaha pesantren 

(Azizah, 2014). 

Peran pemerintah bukan berarti melakukan investasi terhadap usaha 

ekonomi pondok pesantren tetapi lebih merupakan upaya meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan para pengelola dan santri dalam menangani 

dan mengembangkan usaha yang sedang dikelola, baik berupa budidaya 

ikan, koperasi maupun katering. Sejauh ini tingkat dukungan yang diberikan 

pemerintah cenderung rendah, yaitu hanya sebanyak 1 kali dalam satu 

tahun.  

4. Masih lemahnya promosi 

Promosi masih sangat kurang dan jarang dilakukan oleh pihak 

pesantren. Untuk promosi mereka hanya melalui media dakwah tanpa 

memanfaatkan sosial media yang ada. 

Faktor pendukung unit usaha yang ada di pondok pesantren Darul Qur‟an 

At-Taqwa DDI Jampue meliputi: 

1. Sarana dan prasarana yang cukup memadai. 

2. Memiliki tempat yang cukup strategis. 

3. Memiliki anggota yang banyak dan mempunyai potensi untuk diberdayakan. 

4. Memiliki pangsa pasar yang cukup bagus di lingkungan pesantren dan 

memiliki konsumen tetap. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilakukan maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pondok Pesantren Darul Quran At-Taqwa DDI Jampue telah 

melakukan perencanaan pemberdayaan ekonomi, seperti pengamatan 

terhadap lingkungan tempat usaha akan dijalankan, penyusunan 

rencana kegiatan, dan penganggaran. Namun, ada beberapa tugas 

mendesak yang belum direncanakan secara matang. Contohnya seperti 

bekerja sama dengan pihak pendukung atau simpatisan pondok 

pesantren, tidak melakukan promosi melalui media online, dan 

menjadikan santri sebagai agen promosi. Selain itu, kepastian 

kewajiban dan tanggungjawab serta kejelasan visi misi juga masih 

belum tertata dengan baik.  

2. Untuk tahap pelaksanaan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan, 

meskipun demikian hasil dari unit usaha yang diperoleh belum 

mampu mendukung pemberdayaan pesantren. 

3. Pada tahap pengawasan pemberdayaan ekonomi Pondok pesantren 

mereka telah membentuk tim pengawas dan rutin bertemu untuk 

membahas hasil kegiatan ekonomi pesantren. Meskipun hal tersebut 

dilakukan secara rutin namun unit usaha yang ada nyatanya belum 
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mampu berkembang dengan baik bahkan kadang mengalami 

kesulitan. 

Penting untuk dicatat bahwa manajemen pemberdayaan ekonomi 

pesantren bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga tentang 

penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Dengan demikian, keseluruhan proses 

ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anggota komunitas pesantren dan 

membantu mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi sekaligus 

mempertahankan nilai-nilai pesantren. 

B. Saran 

a. Bagi pihak pesantren dan pengelola usaha pondok pesantren Darul 

Qur‟an At-Taqwa DDI Jampue Kabupaten Pinrang supaya dapat 

menggali lebih jauh potensi usaha yang dapat dikembangkan di 

daerahnya untuk memberikan kesempatan kepada seluruh santri  yang 

ada di pondok pesantren.  

b. Bagi santri dan santriwati supaya lebih aktif dan antusias dalam proses 

pemberdayaan ekonomi, karena pelatihan keterampilan finansial 

merupakan nilai tambah yang bisa didapat dari pesantren. 

c. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat dan digunakan sebagai bahan acuan serta bahan 

pembanding dalam penelitian selanjutnya.    
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