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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Muhammad Arfandi Pama 

Nim   : 90100119052  

Judul                           : Peranan Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka 

Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat 

Pertumbuhan ekonomi yang baik tentu menjadi hal yang dicita-citakan 

setiap daerah. Banyak daerah yang sudah memiliki potensi dalam hal 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, seperti terdapatnya pondok 

pesantren  disuatu daerah maka berpotensi besar memberikan dampak dari 

berbagai aspek, termasuk dalam bidang perekonomian yang akan membentuk 

suatu ekosistem ekonomi di daerah tersebut.  

Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana peranan dari Pondok 

Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka sebagai lembaga sosial yang ada di 

tengah-tengah masyarakat dalam tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat 

kelurahan Tobarakka. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan pendekatan etnografi untuk memahami objek 

penelitian secara mendalam 

 Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada 

di kelurahan Tobarakka tidak mengalami peningkatan yang pesat dikarnakan 

berbagai faktor seperti ekosistem ekonomi yang belum berjalan dengan baik, 

pondok pesantren yang belum menjalankan perannya secara maksimal dalam hal 

pertumbuhan ekonomi masyarakat dan masyarakat sendiri yang kurang 

memanfaatkan potensi yang ada, karna hanya berfokus pada sektor pertanian 

padahal terdapat sektor bisnis yang berpeluang besar dapat meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan pondok 

pesantren yang masih kurang serta faktor lain menyebabkan perekonomian di 

kelurahan Tobarakka belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. 

Kata Kunci : Ekosistem Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Masyarakat.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perekonomian merupakan aspek terpenting dalam pembangunan sebuah 

negara. Pembangunan ekonomi adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan 

yang dicita-citakan bangsa ini (Purwana 2016). Pertumbuhan ekonomi secara 

umum dapat dilihat dari adanya kenaikan Gross National Product (GNP) atau 

Produk Nasional Bruto (PNB) dan kenaikan pendapatan perkapita. Disisi lain, 

beberapa kalangan masyarakat menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

dikatakan  berhasil dapat dilihat dengan kurangnya angka kemiskinan, kurangnya 

penganguran, dan terjangkaunya bahan-bahan pokok. Khususnya jika berbicara 

mengenai kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan material (Herlina and 

Yulia 2020). Pengertian ini menunjukkan seseorang dapat dikategorikan miskin 

apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya untuk dapat 

hidup secara layak. 

Kemiskinan menjadi permasalahan yang ditangani serius oleh banyak 

negara. Namun pada saat yang bersamaan telah terjadi peningkatan ketimpangan 

distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin (Sanjaya 

Rahmat 2022). Tingkat kemiskinan di Indonesia bulan September 2022 tercatat 

sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan 

(BPS.go.id 2022).  

Persoalan penurunan angka kemiskinan dalam rangka pertumbuhan  

ekonomi, tentunya menjadi hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari 

pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karna itu, lahirlah berbagai kebijakan dan 
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program-program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. 

Pemerintah telah memusatkan strategi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi 

dibarengi dengan beberapa kebijakan yang secara tidak langsung dimaksudkan 

untuk mengurangi angka kemiskinan ke berbagai daerah sampai perdesaan 

(Herlina and Yulia 2020) 

Peranan pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat 

sangat penting karena menyangkut kepentingan umum, yang di antaranya dapat 

diimplemenatasikan dalam suatu program pemberdayaan masyarakat (Maulani et 

al. 2021). Pemberdayaan masyarakat menjadi satu pilihan pemerintah guna 

mengahadapi permasalahan yang ada, baik itu permasalahan ekonomi, sosial, 

maupun budaya, pemberdayaan masyarakat merupakan cara untuk menemukan 

jalan keluar terkait permasalahan tersebut (Syaifudin and Ma’ruf 2019). 

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

merupakan suatu tugas utama bagi pemerintah agar dapat mensejarahterakan 

rakyatnya. 

Pemberdayaan pada masyarakat adalah satu kekuatan yang sangat vital 

(Mangowal 2013). Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik, 

material, aspek ekonomi dan pendapatan, aspek kelembagaan, kekuatan 

kerjasama, kekuatan intelektual dan kekuatan komitmen bersama untuk mematuhi 

dan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Pemerintah tentunya memerlukan 

bantuan dari berbagai pihak untuk dapat menumbuhkan perekonomian suatu 

daerah, lembaga keagamaan, sosial, budaya maupun lembaga pendidikan 

memeliki peranan dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah.  
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Lembaga pendidikan yang ada di setiap daerah menjadi salah satu tempat 

perputaran uang, sama halnya dengan kampus sebagai wadah tempat 

pembelajaran mampu menggerakkan ekonomi di sekitar kampus dengan 

mahasiswa sebagai konsumen (Istijanto 2022). Nilai bisnis yang cukup besar, 

menjadi arena yang menjanjikan untuk meningkatkan bisnis yang mereka 

kembangkan. Lembaga pendidikan lainnya seperti SMA/SMK, SMP, SD bahkan 

pondok pesantren juga menjadi tempat bagi pelaku-pelaku bisnis dalam 

mengembangkan bisnisnya.  

Pondok pesantren yang melembaga di masyarakat merupakan salah satu 

lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia (Syafe’i 2017). Pesantren yang pada 

umumnya bertujuan sebagai pendidikan agama Islam dan mencetak generasi 

muslim yang melaksanakan ajaran Islam secara konsisten dalam kehidupan 

sehari-hari (Alifa, Zahara, and Makfi 2021). Pondok pesantren selain sebagai 

lembaga pendidikan, juga memiliki fungsi sebagai lembaga yang mencetak 

sumber daya manusia, dan sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan 

melakukan pemberdayaan pada masyarakat (Sarja 2019). 

 Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dapat mencetak 

manusia yang religius dan mandiri (Bustomi, Umam, and Syari 2017). Potensi 

pondok pesantren dalam melakukan perannya sebagai lembaga kemasyarakatan 

untuk meningkatkan inisiatif dan kreatif dari masyarakat sebagai sumber utama 

peningkatan ekonomi (Nurcahyo 2021). Pondok pesantren memiliki akar dan 

tradisi yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat, keberadaannya sangat 
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penting dalam peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat 

(Mukhibat 2013).  

Fungsi pondok pesantren sebagai bagian dari masyarakat mempunyai 

tanggung jawab untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam 

segala bidang termasuk dalam bidang ekonomi (Nadzir 2015). Masyarakat yang 

ada dalam lingkup pondok pesantren tentunya perlu memanfaatkan potensi yang 

ada dalan hal pengembangan perekonomian. Dengan melakukan kerja sama yang 

baik antara pondok pesantren dan masyarakat itu sendiri untuk menumbuhkan 

perekonomian di lingkungan tersebut. 

Pondok pesantren dalam bidang ekonomi secara tidak langsung akan 

membentuk sebuah ekosistem ekonomi di lingkungannya. Ekosistem ekonomi 

secara umum merupakan suatu kumpulan interaksi dan hubungan antar elemen 

dalam sistem ekonomi (Fitra and Rasyid 2016). Interaksi dan hubungan pesantren 

dengan masyarakat, pemerintah dan juga UMKM yang ada disekitar pondok 

pesantren merupakan suatu ekosistem ekonomi yang memiliki keragaman dan 

ketergantungan satu sama lain. 

Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka merupakan salah satu 

pondok pesantren yang ada di Kab. Wajo dan merupakan pondok pesantren 

terbesar kedua di kab. Wajo. Potensi pertumbuhan ekonomi dan terbentuknya 

ekosistem ekonomi yang baik tentunya sangat menjanjikan, akan tetapi pra 

penelitian peneliti melihat terdapat pemerataan ekonomi yang kurang baik padahal 

pesantren ini telah berdiri kurang lebih 30 tahun. Apakah karna pondok pesantren 

yang tidak menjalankan perannya sebagai lembaga kemasyarakat dengan baik 
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ataupun masyarakat itu sendiri yang kurang memanfaatkan potensi bisnis yang 

sangat menjanjikan. Sehingga peneliti menganggap bahwa tedapat suatu masalah 

yang mendasari hal tersebut. 

Mengecu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merasa 

tertarik mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah tema skripsi yang 

berjudul : Peranan Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka Dalam 

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada Pertumbuhan Ekonomi masyarakat. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan Fokus penelitian, maka peneliti mendeskripsikan fokus 

penelitian kepada peranan Pondok Pesantren pada bidang pertumbuhan 

ekonomi masyarakat serta kondisi perekonomian masyarakat itu sendiri dari 

sebelum adanya pondok pesantren di lingkungannya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang dan Fokus Penelitian yang telah dibahas 

terlebih dulu, maka untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

pokok masalah dari penelitian ini, maka dari itu diajukan pertanyaan penelitian 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana ekosistem ekonomi yang ada di lingkungan pesantrren? 

2. Bagaimana peranan Pondok Pesantren dalam pertumbuhan ekonomi 

masyarakat? 
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3. Bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sebelum Pondok 

Pesantren berdiri hingga saat sekarang ini? 

D. Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian, tentunya penelitian ini membutuhkan 

acuan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berikut penelitian sebelumnya 

yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ugin Lugina yang berjudul “Pengembangan 

ekonomi Pondok Pesantren di Jawa Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Pengembangan potensi ekonomi di pesantren Jawa Barat dengan jumlah 

pesantren ribuan perlu diberdayakan melalui pengembangan potensi ekonomi, 

dengan memanfaatkan SDM santri sehingga tercipta kemandirian pesantren itu 

sendiri (Lugina 2018). Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang akan 

diteliti yakni pada penelitian ini terfokus kepada pengembangan SDM 

santrinya sedangkan penelitian ini berfokus pada peran yang diberikan oleh 

pondok pesantren kepada masyarakat yang ada dilingkungan pondok 

pesantren. Persamaan penelitian ini yakni sama sama meneliti pengembangan 

atau peningkatan ekonomi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Munib yang berjudul “Peranan Pondok 

Pesantren Azzubir dalam Pembinaan Akhlaq Masyarakat Desa Talesah 

Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Pesantren mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

masyarakat sekitarnya sebagai pemberi bimbingan pada masyarakat, pesantren 

merupakan kekuatan yang sangat besar nilainya dalam pembinaan akhlaq 
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masyarakat (Munib,2017). Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini 

menyangkut pada peranan pondok pesantren itu sendiri, pada penelitian 

terdahulu ini menyangkut pada pemberian bimbingan dan pembinaan ahklak 

masyarakat sedangkan penelitian penulis menyangkut peranan pondok 

pesantren dalam bidang perekonomian. Persamaan dari penelitian ini yakni 

sama-sama meneliti mengenai peranan pondok pesantren. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Paramita, S. Muhlisin dan I. Palawa yang 

berjudul “Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber 

Daya Lokal”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 

kesadaran peserta pelatihan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan 

berwirausaha serta manajemen usaha yang baik untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat (Paramita, Muhlisin, and Palawa 2018). Perbedaan penelitian 

terletak pada objeknya yang pada penelitian ini tertuju pada peningkatan 

ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ada, 

sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yakni peningkatan ekonomi 

masyarakat dengan adanya pondok pesantren di lingkungannya. Persamaan 

penelitian ini yakni sama sama membahas mengenai peningkatan ekonomi. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Erika Nur Aida, Arfida Boedirochminarni, dan 

Ida Nurain yang berjudul “Analisis Peningkatan Ekonomi Masyarakat di 

Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa setelah berdirinya Agrowisata Belimbing Karangsari Kota 

Blitar memberikan dampak positif terhadap petani belimbing. Dampak tersebut 

antara lain yaitu bertambahnya jumlah permintaan produk, peningkatan jumlah 
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produksi, naiknya harga jual, bertambahnya aneka inovasi produk dan 

membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang bermukim di sekitar 

kawasan agrowisata. Pendapatan petani belimbing secara signifikan 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan setelah berdirinya Agrowisata 

Belimbing Karangsari Kota Blitar(Aida, Boedirochminarni, and Nuraini 2017). 

Perbedaan penelitian ini pada metode penelitian yang digunakan, penelitian ini 

menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif sedangan penelitian yang akan 

dilakukan penulis menggunakan metode Kualitatif. Perbedaan nya juga 

terdapat pada tempat penelitian. Persamaan kedua penelitian ini yakni sama-

sama meneliti mengenai peningkatan ekonomi masyarakat. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Suayib, Wahyu, Marwah Yusuf , 

Anwar dan Samsul Alam yang berjudul “Peningkatan Ekonomi Masyarakat 

Melalui Pembuatan Pola Ruang”. Hasil penelitian bahwa dalam pembuatan 

pola ruang ini, mempunyai tujuan utama yaitu memanfaatkan sumber daya 

alam (SDA) masyarakat. Karena sumber daya alam yang melimpah, bukan 

berarti tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Hal 

itu terjadi jika masyarakat kurang memanfaatkan sumber daya alam yang ada 

(Yusuf et al. 2021). Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objeknya, yang 

pada penelitian ini membuat pola ruang untuk peningkatan ekonomi 

masyarakat sedangkan dalam penelitian penulis objek yang diteliti terdapat 

pada ruang lingkup pondok pesantren. Persamaan penelitian ini yakni sama-

sama meneliti mengenai peningkatan ekonomi masyarakat 
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Nugroho yang berjudul “Reorientasi 

Peranan Pesantren Pada Era Pembangunan Menuju Partisipasi Pemberdayaan 

Masyarakat Bawah”. Hasil penelitian bahwa Pondok Pesantren memiliki 

potensi besar untuk terus memainkan perannya secara lebih luas, tidak hanya 

sebagai penjaga nilai kesalehan masyarakat dan pusat penyebaran Islam di 

pedesaan, tetapi juga memainkan peran sebagai counter part bagi pembangunan 

pemerintah Indonesia. Perluasan tersebut yaitu pada aspek sosial politik, 

pemberdayaan perekonomian rakyat serta pendidikan karakter (Nugroho 2017). 

Perbedaan penelitian ini pada fokus penelitiannya, yang pada penelitian ini 

fokus pada peran pesantren sebagai counter part bagi pemerintah dalam aspek 

sosial, politik dan perekonomian. Sedangkan pada penelitian penulis hanya 

terfokus pada peran pondok pesantren pada aspek peningkatan ekonomi 

masyarakat. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama meneliti peranan 

pondok pesantren. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Fathoni dan Ade Nur 

Rohim yang berjudul “Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di 

Indonesia”. Hasil penelitian ini bahwa pesantren memiliki sumber daya dan 

modal yang cukup untuk dijadikan basis pemberdayaan ekonomi umat. Dengan 

sumber daya dan modal tersebut, pesantren dapat melakukan berbagai aktivitas 

yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat sekitar (Fathoni and 

Rohim 2019). Perbedaan penelitian yakni, pada penelitian ini fokus kepada 

peran pondok pesantren secara menyeluruh di indonesia sedangkan pada 



10 
 

 

penelitian penulis terfokus hanya pada satu pondok pesantren. Persamaan 

penelitian ini yakni sama-sama membahas peran pondok pesantren. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Tatang Hidayat, Ahmad Syamsu Rizal, dan 

Fahrudin yang berjudul “Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga 

Pendidikan Islam di Indonesia”. Hasil penelitian ini Peran pondok pesantren di 

Indonesia bukan hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi berperan juga 

sebagai lembaga keagamaan yang menjadi basis perlawanan terhadap segala 

bentuk penjajahan, lembaga keilmuan, lembaga penelitian, lembaga pelatihan, 

dan lembaga pengembangan masyarakat sekaligus menjadi simpul budaya 

(Hidayat, Rizal, and Fahrudin 2018). Perbedaan penelitian ini yakni pada fokus 

pembahasannya, pada penelitian ini fokus pada peran pondok pesantren 

sebagai lembaga pendidikan sedangkan pada penelitian penulisa terfokus pada 

peran pondok pesantren sebagai lembaga masyarakat yang berpengaruh pada 

aspek perekonomian. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas 

mengenai peran pondok pesantren. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfan Arico dan Sri Jayanthi ynag berjudul 

“Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Produk Kreatif Sebagai Peningkatan 

Ekonomi Masyarakat Pesisir”. Hasil penelitian ini untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan baru yang sifatnya inovatif dari pengembangan industri rumah 

tanggga, ibu-ibu yang menjadi peserta pelatihan memperoleh gambaran yang 

jelas mengenai langkah pengembangan iklim usaha dengan memanfaatkan 

limbah bungkus kopi, peserta pelatihan juga mendapatkan gambaran yang jelas 

dan utuh tentang manfaat limbah jika dikelola dengan baik (Arico and Jayanthi 
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2017). Perbedaan penelitian ini pada objek penelitian, penelitian ini 

menjadikan pengelolaan limbah plastik sebagai objek terjadinya peningkatan 

ekonomi masyakat sedangkan pada penelitian penilis yang menjadi objek yakni 

berdirinya pondok pesantren yang akan memberikan dampak pada 

perekonomian masyarakat. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama 

membahas mengenai peningkatan ekonomi masyarakat yang barada di 

lingkungan objek yang menjadi faktor terjadinya peningkatan ekonomi. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nugroho yang berjudul “Peran Pondok 

Pesantren dalam Pembinaan Keberagamaan Remaja”. Hasil penelitian bahwa 

keberagamaan remaja yang beragam dan agak minim. Peran pondok yang 

dijalankan sebagai fasilitator, mobilisasi, sumber daya manusia, agent of 

development dan agen of excellence kurang berjalan maksimal. (Nugroho 

2016). Perbedaan penelitian ini terdapat pada peran pondok pesantren, pada 

penelitian ini membahas mengenai peran pondok pesantren dalam pembinaan 

keberagamaan remaja sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai 

peranan pondok pesantren pada aspek ekonomi. Adapun persamaan penelitian 

ini yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas 

mengenai peran pondok pesantren kepada masyarakat atau penduduk yang 

tinggal di sekitarnya 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dituangkan penulis dalam 

penelitian ini maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui, memaparkan dan menganalisis peranan dari Pondok 

Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka pada aspek peningkatan ekonomi 

masyarakat Kelurahan Tobarakka. 

b. Untuk mengetahui, memaparkan dan menganalisis peningkatan 

perekonomian masyarakat Kelurahan Tobarakka mulai dari sebelum 

berdirinya Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka sampai saat 

ini. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yakni : 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-

permasalahan yang terjadi serta memberikan sumbangan pemikiran dalam 

memperkaya wawasan terkait peranan Pondok Pesantren secara umum dan 

terkhusus peranan Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka pada 

aspek perekonomian serta peningkatan ekonomi masyarakat kelurahan 

Tobarakka sejak sebelum berdirinya Pondok Pesantren Al Mubarak DDI 

Tobarakka sampai penelitian dibuat. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah perkembangan 

penelitian dalam hal peranan pondok pesantren dan peningkatan ekonomi 

masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 
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bahan evaluasi bagi pondok pesantren dan masyarakat pada aspek 

peningkatan taraf perekonomian. 

2) Bagi Peneliti 

Diharapkan agar mampu menjadi pembelajaran dan pelatihan dalam 

mengasa skil dan kemampuan agar menjadi mahasiswa dan alumni yang 

berkualitas sehingga nantinya dapat bersaing dalam dunia kerja ataupun 

membuka lapangan kerja untuk meningkatkan ekonomi keluarga pada 

khususnya dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada umumnya. 

Penelitian ini juga menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana 

ekonomi jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ekosistem Ekonomi 

Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh yang 

saling mempengaruhi antara segenap unsur lingkungan hidup. Ekosistem 

merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya (Pudhail and Baihaqi 2017). Dalam kehidupan sosial masyarakat, 

yang dimaksud dengan makhluk hidup adalah manusia, sedangkan lingkungannya 

berupa agama, budaya, tempat tinggal, keluarga, tetangga, teman yang 

mempengaruhi tingkah laku antar manusia.  

Hubungan yang terjadi dalam ekosistem ekonomi, menunjukkan pada 

interaksi sosial berupa hubungan individu dengan individu, individu dengan 

kelompok, dan kelompok dengan kelompok, dimana masing-masing aktivitas 

dalam interaksi tersebut akan saling mempengaruhi dan saling beradaptasi dalam 

ruang lingkup ekonomi (Saputro et al. 2022). Hasil dari interaksi yang terjadi akan 

memunculkan perubahan sosial, seperti adanya gaya hidup baru yang akan diikuti 

oleh individu sekaligus kelompok (Annisa 2019). Selanjutnya, gaya hidup inilah 

yang akan menentukan tindakan pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok 

dalam melakukan setiap kegiatan-kegiatan perekonomian berupa proses produksi, 

distribusi dan konsumsi. 

Interaksi yang terjadi pada individu, komunitas, dan masyarakat disebuah 

ekosistem ekoonmi dapat menciptakan kreatifitas dan inovasi yang jika berulang 

akan menjadi kesepakatan kolektif dan menjelma menjadi sebuah budaya. Sebagai 
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sebuah ekosistem, pondok pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan 

yang sekaligus merupakan subkultur masyarakat Indonesia yang unik karena 

memiliki ciri-ciri khas yang sifatnya sangat kuat dan lekat. Pada saat yang sama, 

maka pondok pesantren akan membentuk budaya yang khas pada ekosistem 

ekonomi di lingkungan sekitarnya (Ridho Virgi Harindiarsyah and Setiawan 

2021). 

B. Pondok Pesantren 

1. Sejarah dan Pengertian Pondok Pesantren 

Pesantren merupakan lembaga pengembangan masyarakat yang tertua di 

Indonesia. Awal berdiri nya pesantren di Indonesia sekitar abad ke-15 di jawa 

timur, didirikan oleh Maulana malik ibrahim yang dipandang sebagai pendiri 

pondok pesantren pertama di Indonesia dan Raden rahmat atau yang biasa dikenal 

dengan gelaran Sunan Ampel dianggap sebagai pembina pondok pesantren 

pertama di jawa timur (Herman 2020). 

Pesantren pada umumnya berdiri karna diawali dengan pengakuan 

masyarakat akan keunggulan dan ketinggian ilmu seorang guru atau kyai yang 

bermukim disuatu daerah, karna hal tersebut banyak masyarakat sekitar bahkan 

dari luar daerah yang berdatangan untuk menuntut dan memperoleh ilmu dari guru 

tersebut (Furqan 2019). 

Pondok pesantren jika didefenisikan berasal dari kata bahawa Arab 

“Funduq” yang artinya ruang tidur atau semacam asrama. Sedangkan kata 

pesantren berasal dari kata pe-santri-an, dimana kata santri yang merupakan 

bahasa jawa berarti murid (Wati 2016). Pondok pesantren diartikan sebagai 
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lembaga pendidikan islam, dimana para santri biasanya tinggal di pondok 

(asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, 

bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta 

mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan 

pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Peranan Pondok Pesantren 

Pondok pesantren secara umum berperan sebagai lembaga pendidikan 

Islam, akan tetapi karna kehadirannya di tengah-tengah masyarakat menjadikan 

pondok pesantren sebagai lembaga kemasyarakatan (Darwis 2020). Keberadaan 

pesantren menjadi data tarik dalam segala aspeknya, dari aspek pendidikan hingga 

aspek perekonomian masyarakat (Hidayat et al. 2018). 

Ekstensi pesantren jadi sorotan, karena masyarakat dan pemerintah 

mengharapkan pondok pesantren memiliki potensi yang besar dalam bentuk 

pemberdayaan masyarakat pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi 

(Kariyanto 2020). Peranan ini tentunya merupakan upaya dari pondok pesantren 

untuk memberikan dorongan, motivasi dan penguat kepada masyarakat untuk 

meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik tentunya. Keberadaan pondok 

pesantren sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Fungsi 

pondok pesantren jadi lebih strategis dimana pemerintah masih memiliki 

keterbatasan pada bidang pemberdayaan masyarakat (Sugandi, Tanjung, and Rusli 

2017). 

Pondok pesantren secara garis besar, memiliki dua peran dalam bidang 

ekonomi. Pertama, peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi islam 
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ke masyarakat. Kedua, berperan sebagai panutan dalam kegiatan muamalah yang 

menerapkan aturan syariat islam pada bidang perekonomian di tengah-tengah 

masyarakat (Syakur 2014). 

C.  Petumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang mempengaruhi peningkatan produksi barang dan jasa 

sehingga menjadikan masyarakat makmur dan sejahtera. Pertumbuhan ekonomi 

umumnya di defenisikan sebagai kenaikan GDP riil perkapita (Ma’ruf and 

Wihastuti 2016). Produk Domestik Bruto (Gross Domestik Product, GDP) adalah 

nilai pasar keluar total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang 

jadi dan jasa akhir yang di produksi selama priode waktu tertentu oleh faktor-

faktor produksi yang berlokasi didalam suatu negara (Silvia, Wardi, and Aimon 

2014). 

Faktor-faktor yang mempengararuhi pertumbuhan ekonomi suatu 

masyarakat atau negara adalah akumulasi modal, termasuk investasi baru yang 

berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, sumber daya manusia (human 

resources), disamping itu pertumbuhan penduduk dan kemajuan terknologi (Purba 

2020).  

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Pandangan Adam Smith 

Adam Smith berpandangan bahwa setidaknya ada 3 faktor yang berperan 

penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, peranan sistem pasar bebas 

yang akan membuat kegiatan ekonomi lebih efisien dan pertumbuhan ekonomi 



18 
 

 

yang teguh. Kedua, perluasan pasar. Ketiga, spesialisasi dan kemajuan 

teknologi (Sinaga et al. 2021). 

b. Pandangan Malthus dan Ricardo 

 Malthus dan Ricardo berpandangan bahwa proses pertumbuhan ekonomi 

pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsistem. Taraf kemakmuran 

masyarakat akan menurun jika jumlah penduduk atau tenaga kerja berlebihan 

dan tidak berbanding lurus dengan produksi yang lain. Maka, pertambahan 

penduduk yang terus berlaku tanpa diikuti dengan pertambahan sumber daya 

yang lain akan menyebabkan kemakmuran masyarakat mundur kembali ke 

tingkat subsistem (Wijayanti 2018).  

c. Teori Schumpeter 

 Teori Schumpeter tertuju pada pentingnya peranan pengusaha dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya para pengusaha merupakan 

golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam 

kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang 

baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu 

barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, 

mengembangkan sumber barang mentah yang baru dan mengadakan 

perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi 

keefisienan kegiatan perusahaan (Jonaidi 2015). Berbagai kegiatan inovasi 

akan memerlukan investasi baru. 

 Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi 

semakin terbatas pula kemungkinan untuk mengadakan inovasi, hal ini 
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berdampak kepada semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya 

akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “stationary state”. 

Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada 

tingkat pertumbuhan yang tinggi (Widyaningsih 2014). 

2. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektis Islam 

 Ahli ekonomi dan ahli fikih mengemukakan perhatian terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud dari pertumbuhan bukan 

hanya pada produksi saja (Widiaty and Nugroho 2020). Kekhasan pertumbuhan 

dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat 

serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam 

untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan 

dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan 

dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat (Muttaqin 2018). 

 Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi melainkan aktivitas manusia 

yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spritual 

manusia (Sucipto 2018). Pertumbuhan ekonomi telah ada dalam wacana 

pemikiran muslim klasik yang dbahas dalam “pemakmuran bumi” yang 

merupakan pemahaman dari firman Allah SWT. QS. Hud/11:61, sebagai berikut: 

نْ الِٰهٍ غَيْرُهٗ ۗهُوَ انَْشَاكَُمْ    َ مَا لَكُمْ مِِّ وَاِلٰى ثمَُوْدَ اخََاهمُْ صٰلِحًا ۘ قاَلَ يٰقَوْمِ اعْبدُوُا اللّٰه

نَ الْْرَْ  جِيْبٌ مِِّ ا اِليَْهِ ۗانَِّ رَبِّيِْ قرَِيْبٌ مُّ ضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيْهَا فاَسْتغَْفِرُوْهُ ثمَُّ توُْبوُْْٓ .  

 Terjemahan:  

 Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, 

“Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah 



20 
 

 

menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu 

mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. 

Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa 

hamba-Nya)” 

 Terminologi pemakmuran tanah mengandung pemahaman tentang 

pertumbuhan ekonomi sebagaimana dikatakann oleh Ali bin Abi Thalib kepada 

seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran 

tanah dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, 

karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran tanah. 

Barangsiapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran tanah, 

negara tersebut akan hancur”(Huda 2015). Dilihat dari tujuan pokoknya, Islam 

tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai suatu yang terpisah dengan cara 

distribusinya dan tuntutan realisasi keadilan sosial (Zainuddin 2017).  

 Menurut Tariqi ada beberapa karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi 

Islam yaitu : 

1. Serba Meliputi 

Islam memiliki tujuan yang lebih tinggi yakni menciptakan masyarakat 

yang sempurna dari segala aspek, hal ini akan terwujud jika islam dijalankan 

sebegai mana mestinya. 

2. Berimbang 

Pertumbuhan ekonomi islam tidak hanya diorientasikan untuk 

menciptakan pertambahan produksi namun ditujukan berlandaskan keadilan 

distribusi. Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam Islam yaitu adanya kesempatan 

semua anggota masyarakat untuk mendapatkan kecukupan bukan kekurangan. 
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3. Realitas 

Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam melihat bahwa persoalan 

ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat, islam akan 

memberikan tawaran solusi yang realistis juga. 

4. Keadilan 

Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan 

keadilan diantara umat manusia. 

5. Bertanggung Jawab 

Landasan adanya tanggung jawab sebegai salah satu pondasi utama yang 

secara jelas telah disyariatkan dalam Islam. 

6. Mencukupi 

Pertumbuhan dalam Islam ditujukan untuk menciptakan batas kecukupan 

bagi seluruh warga negara agar ia terbebas dari segala bentuk penghambatan 

(Huda 2015). 

D. Kerangka Fikir 

 Penelitian ini meneliti peranan pondok pesantren Al Mubarak DDI 

Tobarakka dalam bidang perekonomian yang mencakup pemberdayaan 

masyarakat, peluang bisnis dan kegiatan perekonomian yang tentunya sesuai 

dengan syariat islam. Penelitain ini juga tertuju pada pertumbuhan ekonomi 

masyarakat kelurahan Tobarakka dari sebelum pondok pesantren berdiri sampai 

sekarang ini. Berikut gambaran kerangka fikir penelitian ini agar pembaca dapat 

lebih mudah memahami penelitian ini. 
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Gambar 2.1 Kerangka Fikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertumbuhan ekonomi 

masyarakat kel. 

Tobarakka 

Peranan pondok pesantren 

al-mubarak ddi tobarakka 

Peluang Bisnis Pemberdayaan 

Masyarakat 

Perekonomian yang 

sesuai syariat Islam 

Kemiskinan dan 

Ekosistem ekonomi 



 

23 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam pada suatu pemasalahan, menggunakann analisis dan lebih 

menonjolkan proses bermakna (Abdussamad 2021). 

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, peneliti adalah 

instrumen kunci, pengambilan sampel atau sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowball, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi, analisis yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil  penelitian 

kualitatif lebih menekankan kepada makna (Saat and Mania 2020). 

Lokasi Penelitian berada di Kelurahan Tobarakka yang merupakan lokasi 

berdirinya pondok pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka. Pemilihan lokasi ini 

karna merupakan objek penelitian yang akan dilakukan dalam bidang dampak 

ekonomi yang diberikan pondok pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka kepada 

masyarakat. 

B. Metode Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

etnografi, yaitu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada 

pemahaman mendalam tentang budaya, kehidupan sosial dan pengalaman 

manusia dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu. Etnografi berusaha untuk 
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memahami dan menggambarkan secara holistik bagaimana orang hidup, 

berinteraksi, dan memberikan makna terhadap realitas mereka dalam konteks 

alami mereka (Yusanto 2020) 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Data primer, 

merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara terjun 

langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan yang 

terjadi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus pondok 

pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka dan masyarakat kelurahan Tobarakka yang 

dirincikan sebagai berikut : 

a. Pimpinan Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka 

b. Kepala Madrasah Aliyah Al Mubarak DDI Tobarakka 

c. Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Mubarak DDI Tobarakka 

d. Lurah kelurahan Tobarakka 

e. Pemilik Warung Arema Jabu 

f. Pemilik Warung Sumber Rejeki 

g. Masyarakat yang sudah tinggal di kelurahan Tobarakka sebelum Pondok 

Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka berdiri. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan secara langsung yang disertai pencatatan-pencatatan terhadap 

keadaan atau perilaku objek sasaran (Fatoni 2016). Peneliti menggunakan metode 
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observasi selama penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada 

objek yang diteliti di lapangan, yakni memperoleh data yang berkaitan dengan 

rumusan masalah, dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sebagai 

sumber kelengkapan untuk mengetahui bagaimana  peranan pondok pesantren Al 

Mubarak DDI Tobarakka dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara 

terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan respoden (Fatoni 2016). 

Melalui wawancara dengan responden peneliti akan dengan mudah mendapatkan 

informasi terkait dengan peranan pondok pesantren dalam pertumbuhan 

perekonomian di  kelurahan Tobarakka. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penellitian 

Dalam penelitian ini peneliti akan turun secara langsung untuk melakukan 

observasi dan wawancara kepada para responden dan peneliti tentunya harus 

menyiapkan beberapa instrumen lainnya untuk mempermudah mendapatkan data 

seperti alat tulis, alat perekam dan alat untuk mengambil gambar.  

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi teks-teks wawancara atau beberapa pertanyaan 

yang akan diberikan peneliti kepada para responden, Sebelum wawancara 

dilakukan, terlebih dahulu instrument penelitian berupa pedoman wawancara 

perlu untuk di validasi oleh dosen pembimbing agar instrumennya shahih dan data 
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yang diperoleh sesuai harapan. Validasi ini dilakukan dengan pertimbangan 

memudahkan peneliti memperoleh data. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan dan sampai selesai di lapangan. Proses 

pengumpulan data, analisis data, dan penulisan data tidak dilakukan sendiri-

sendiri melainkan saling terkait dan sering kali berjalan serempak dalam proyek 

penelitian (Saat and Mania 2020). Berikut tahapan pengelolahan dan analisis data 

yang dilakukan peneliti: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam hal ini merupakan data mentah dari hasil 

penelitian berupa hasil observasi, wawancara, dokumentasi, catatan-catatan dan 

sebegainya 

2. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi membuat ringkasan, 

mengkode, menelusur tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terperinci. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
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tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah bentuk teks naratif. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya untuk mengartikan 

data  yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi data yaitu peneliti membuktikan 

kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah 

yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur 

subjektivitas yang dapat mengurangi bobot skripsi ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Tobarakka merupakan salah satu 

kelurahan yang ada di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi 

Selatan, Indonesia.  Kelurahan Tobarakka merupakan kelurahan yang potensi 

besar dalam aspek pertumbuhan ekonominya. Saat ini yang menjabat sebagai 

lurah yakni bapak Sudirman yang memiliki visi dan misi sebagai berikut. 

1. Visi : 

Terwujudnya pemerintahan yang berkualitas menuju Tobarakka yang damai 

dan sejahtera. 

2. Misi : 

a. Memberikan pelayanan yang efektif dan efesien dalam pemenuhan hak 

dasar masyarakat. 

b. Meningkatkan tatanan kualitas tatanan kehidupan yang religius dan 

demokratis untuk menciptakan suasana yang kondusif dan inovatif. 

c. memberdayakan masyarakat dalam pengolahan sumber daya dan potensi 

yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. 

 Data-data yang digunakan dalam hasil skripsi ini merupakan hasil 

observasi dan wawancara kepada narasumber yang menurut peneliti dapat 

memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Selanjutnya untuk lebih 

memperjelas lokasi penelitian, berikut gambaran umum dan struktur organisasi 

pemerintahan yang ada di Kelurahan Tobarakka. 
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Gambar 4.1 

Struktur organisasi kantor kelurahan Tobarakka  

 

Sumber: Profil Kelurahan Tobarakka, 2022 

1. Kondisi Geografis Kelurahan Tobarakka 

Kelurahan Tobarakka berada di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo 

Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kelurahan Tobarakka berdasarkan letak 

geografisnya berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut. 

a. Sebelah Utara  : Kelurahan Bulete 

b. Sebelah Selatan : Kelurahan Benteng 

c. Sebelah Barat  : Kelurahan Bulete 

d. Sebelah Timur  : Teluk Bone 
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Luas Wilayah Kelurahan Tobarakka sebanyak 15,48 km2, diantaranya luas 

lahan sawah sebesar 453,95 Ha, luas lahan perkebunan sebesar 68,55 Ha dan 

lahan lainya seluas 39,96 Ha. Kelurahan Tobarakka terbagi atas empat lingkungan 

yaitu :  

a. Lingkungan Tobarakka,  

b. Lingkungan Ading. 

c. Lingkungan Leworeng. 

d. Lingkungan Tobessi. 

Tabel 4.1 

Pembagian wilayah Kelurahan Tobarakka 

No. Lingkungan 
Luas 

Wilayah 

Sawah 
Perkebunan Tambak 

Irigasi T.Hujan 

1. Tobarakka 31,38 Ha - - 20,25 Ha - 

2. Ading 467,75 Ha 152,2 Ha - 15,75 Ha 284,76 Ha 

3. Leworeng 213,54 Ha 98,1 Ha 43,7 Ha 23.40 Ha 65,24 Ha 

4. Tobessi 175,72 Ha 159,95 Ha - 9,15 Ha - 

 JUMLAH 888,39 Ha 410,25 Ha 43,7 Ha 68,55 Ha 350 Ha 

 Sumber : Profil Kelurahan Tobarakka, 2022 

2. Kondisi dan ciri geologis 

Kelurahan Tobarakka merupakan salah satu dari 27 kelurahan dan desa 

yang ada di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Kelurahan Tobarakka 

berada di posisi paling utara dari pusat kota Kabupaten Wajo mengingat 

Kecematan Pitumpanua yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu. 

Kelurahan Tobarakka berada di daerah pesisir yang berbatasan dengan Teluk 
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Bone sehingga lahan tambak yang ada di Kelurahan Tobarakka bisa dakatakan 

cukup luas. 

3. Demografis/Kependudukan 

Jumlah penduduk berdasarkan data dari kantor Kelurahan Tobarakka yaitu 

sebanyak 2.676 jiwa. Diantaranya laki-laki sebanyak 1.319 jiwa dan perempuan 

sebanyak 1.357 jiwa. Jumlah kepala keluarga dari jumlah keseluruhan penduduk 

yaitu sebanyak 680 kepala keluarga. 

Gambar 4.2 

Diagram jumlah penduduk Kelurahan Tobarakka 

 

Sumber : Profil Kelurahan Tobarakka, 2022 

 Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa presentasi jumlah 

pernduduk kelurahan Tobarakka, kecamatan Pitumpanua, kabupaten Wajo lebih 

dominan berjenis kelamin perempuan. Presentase jumlah penduduk berdasarkan 

jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan yang ada di kelurahan Tobarakka 

tidak berbeda jauh yang jika dipersenkan laki-laki 49% dan perempuan 51% dari 

jumlah keseluruhan masyarakat Kelurahan Tobarakka. Selanjutnya tabel 

Laki-laki; 1.319; 
49%

Perempuan; 
1.357; 51%

Diagram Jumlah Penduduk Kelurahan Tobarakka

Laki-laki Perempuan
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penduduk kelurahan Tobarakka yang dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis 

kelamin yang lebih terperinci sebagai berikut. 

Tabel 4.2 

Penduduk Kelurahan Tobarakka berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin  

Kelompok Umur 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

0-4 Tahun 103 91 194 

5-9 Tahun 124 129 253 

10-14 Tahun 147 130 277 

15-19 Tahun 118 137 255 

20-24 Tahun 114 96 210 

25-29 Tahun 89 112 201 

30-34 Tahun 98 98 196 

35-39 Tahun 106 107 213 

40-44 Tahun 101 99 200 

45-49 Tahun 78 76 158 

50-54 Tahun 69 79 148 

55-59 Tahun 66 69 135 

60-64 Tahun 46 44 90 

65-69 Tahun 25 29 54 

70-74 Tahun 9 23 31 

75+ Tahun 22 38 60 

Jumlah Penduduk 

Tahun 2022 
1.319 1.357 2.676 

  Sumber: Profil Kelurahan Tobarakka, 2022 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dipahami klasifikasi penduduk kelurahan 

Tobarakka berdasarkan umur dan jenis kelamin. Penduduk kelurahan Tobarakka 

sebagian besar masih dalam usia produktif, hal ini menunjukkan kuantitas dari 

sumber daya manusia yang ada di Tobarakka cukup banyak dan perlu untuk 

diberikan perhatian khusus agar dapat memiliki soft skil sehingga menjadi sumber 

daya manusia atau SDM yang berkualitas. Peningkatan kualitas SDM yang ada 

disuatu dearah sangat perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat agar 

SDM tidak hanya dapat bekerja di satu bidang pekerjaan saja, seperti di kelurahan 
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Tobarakka sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan kurang dalam 

bidang pekerjaan lain, sebagaimana dalam tabel berikut ini yang menunjukkan 

jenis-jenis pekerjaan masyarakat kelurahan Tobarakka. 

Tabel 4.3 

Jenis pekerjaan masyarakat Kelurahan Tobarakka 

No. Pekerjaan Jumlah 

1. Pengawai Negeri Sipil  11 orang 

2. TNI/Polri - 

3. Pegawai Swasta/Pengusaha 85 orang 

4. Petani 531 orang 

5. Buruh Tani 70 orang 

6. Nelayan 85 orang 

7. Jasa 10 orang 

8. Pengrajin 25 orang 

9. Pensiunan 4 orang 

10. Lainnya 7 orang 

11. Tidak bekerja/pengangguran 45 orang 

   Sumber: Profil Kelurahan Tobarakka, 2022 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar masyarakat 

kelurahan Tobarakka berprofesi sebagai petani, hal ini memberikan gambaran 

bahwa mayoritas masyarakat kelurahan Tobarakka menggantungkan hidupnya 

pada sektor pertanian dan kurang memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi 

dari sektor pemberdayaan sumber daya lain yang ada. 

4. Kondisi Sosial 

a. Pendidikan 

Pendidikan masyarakat tentu merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Semakin tinggi 

pendidikan maka akan membuka peluang besar bagi masyarakat memiliki 

keterampilan atau biasa disebut soft skill yang memadai sehingga dapat lebih 

mudah mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan yang hal 
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ini tentunya akan berdampak peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui 

pemberdayaan masyarakat.  

Berdasarkan hasil data penduduk yang diperoleh dari kantor kelurahan 

Tobarakka, pada tahun pelajaran 2021-2022 tercatat bahwa terdapat 116 orang 

lulusan Taman Kanak-kanak, 131 orang lulusan Sekolah Dasar/Sederajat, 218 

orang lulusan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat, dan 236 orang lulusan 

Sekolah Menengah Atas/Sederajat. 

b. Agama 

Mayoritas masyarakat Kelurahan Tobarakka beragama islam dan hanya 

ada 6 orang yang beragama Protestan atau non muslim yang tinggal di 

lingkungan tobarakka dan lingkungan ading hal ini berdasarkan data dari 

kantor kelurahan. Adanya Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka 

menjadi sebab masyarakat kelurahan Tobarakka dapat dikatakan sebagai 

masyarakat yang taat agama, akan tetapi juga terdapat beberapa masyarakat 

yang tinggal di sekitar pondok tapi tetap melakukan hal-hal yang dilarang 

dalam agama islam.  

5. Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka 

Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka merupakan pondok 

tersbesar kedua yang ada di kabupaten Wajo setelah Ponpes As Adiyah Sengkang. 

Didirikan oleh AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle bersama dengan muridnya 

AG. Prof. Dr. H. Andi Syamsul Bahri, MA sekitar tahun 1989 di kelurahan 

Tobarakka. Tanggal 13 Oktober Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka 

diresmikan oleh Bupati Kabupaten Wajo saat itu. 
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Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka yang saat ini dibawah 

kepemimpinan G. Drs. Andi Muh. Yusuf, MA terus mengalami peningkatan yang 

signifikan. Adapun Stuktur Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren 

Al Mubarak DDI Tobarakka sebagai berikut.  

Gambar 4.3 

Struktur Organisasi Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka 

 
Sumber : Profil Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka, 2023 

 



36 
 

 

Gambar 4.4 

Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka 

 

Sumber : Profil Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka, 2023 

Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka dari tahun ketahun 

mengalami peningkatan, baik itu dari segi sarana dan prasarana yang tersedia, 

maupun kualitas dan kuantitas santri dan santriwatinya yang semakin banyak dan 

tiap tahunnya serta banyaknya prestasi-prestasi yang diraih baik itu tingkat 

kabupaten, provinsi bahkan sampai ke tingkat nasional.  

Santri dan santriwati Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka tak 

hanya berasal dari kecematan Pitumpanua saja, akan tetapi banyak yang berasal 

dari luar daerah, ada yang dari Kalimantan, Sulewasi Tenggara sampai ada yang 

berasal dari Papua. Banyaknya orang dari luar daerah yang memasukkan anaknya 

untuk mondok di Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka tentunya akan 

berdampak pada percepatan perputaran uang di kelurahan Tobarakka. Peluang ini 

jika dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
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terutamanya pelaku-pelaku usaha yang ada disekitar pondok.  Berikut diagram 

perkembangan santri-santriwati Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka. 

Gambar 4.5 

Diagram perkembangan santri-santriwati Pondok Pesantren Al Mubarak DDI 

Tobarakka dalam kurang waktu 5 tahun 

 

Sumber : Profil Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka, 2023 

Data dalam diagram tersebut menunjukkan jumlah santri dan santriwati 

yang telah menagalami peningkatan dan kurang waktu 5 tahun terakhir ini dengan 

jumlah santri dan santriwati saat ini mencapai 1271 orang. 

B. Hasil Peneltian 

Ekosistem Ekonomi suatu daerah akan terbentuk dengan baik dengan 

adanya kerjasama yang baik dari berbagai unsur yang ada didaerah tersebut. 

Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pelaku usaha atau 

UMKM dan masyarakat itu sendiri perlu membuat kerjasama yang baik untuk 

membentuk ekosistem ekonomi yang akan melahirkan kesejahteraan di sebuah 

daerah.  
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Kelurahan Tobarakka merupakan salah satu daerah di Kabupaten Wajo 

tepatnya di Kecamatan Pitumpanua yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi 

sebagai berikut. 

Gambar 4.6 

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab. Wajo 2018-2022 

 

Sumber. Data Badan Pusat Statistik Kab. Wajo, 2023 

 Di kelurahan ini terdapat pondok pesantren yang dapat dikatakan besar 

karna merupakan pondok terbesar kedua di Wajo setalah Pondok Pesantren As 

Adiyah Sengkang. Pondok Pesantren Al Mubarak di Tobarakka ini menjadi 

bagian penting dalam ekosistem ekonomi yang terbentuk di kelurahan ini.  

1. Ekosistem Ekonomi di lingkungan Pondok Pesantren Al Mubarak DDI 

Tobarakka. 

Ekosistem ekonomi pada dasarnya merupakan hubungan timbal balik 

antara beberapa komponen yang saling membutuhkan satu sama lain, bertujuan 
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untuk membentuk suatu sistem dalam bidang ekonomi yang berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuk ekosistem ekonomi yang ada 

dikelurahan Tobarakka dominan pada kegiatan jual beli barang dan jasa. 

Masyarakat yang menjadi pemeran utama dalam ekosistem ekonomi merupakan 

produsen yang membuka bisnis atau usaha-usaha di Tobarakka diantaranya:  

a. Usaha jual beli barang 

• Toko Sembako 

• Toko ATK 

• Toko Buku 

• Penjual campuran 

• Warung makan 

• Penjual minuman dingin 

• Penjual gorengan 

b. Usaha penyedia jasa 

• Penginapan 

• Londry 

• Tempat Cukur 

• Tempat cuci mobil dan motor 

• Bengkel 

Kelurahan Tobarakka memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang 

menjanjikan jika ekosistem ekonomi berjalan dengan baik, namun yang dikatakan 

bapak Sudirman lurah ketika ditanyakan tentang bagaimana ekosistem ekonomi di 

kelurahan Tobarakka dengan tegas mengatakan bahwa :  
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Di Tobarakka ini untuk ekosistem ekonominya masih belum bisa saya 

katakan baik, karna yang menjadi sumber mata pencarian utama saat ini di 

Tobarakka hanya pada sektor pertanian yang sulit untuk berkembang, 

padahal di sektor perkembangan UMKM memiliki potensi yang besar 

mengingat disini ada pondok yang santrinya sudah mencapai ribuan. Akan 

tetapi masih kurang masyarakat yang memanfaatkan potensi ini (Sudirman, 

wawancara, 2023). 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dari pandangan pemerintah 

kelurahan saat ini ekosistem ekonomi yang ada di kelurahan Tobarakka masih 

belum baik, hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh kepala Mts Al Mubarak 

DDI Tobaraka yang mengatakan bahwa : 

Untuk ekosistem ekonomi disini susah untuk berkembang dengan baik. 

Kurangnya UMKM yang ada disekitar pondok ini menjadi sebab eksistem 

ekonomi disini susah untuk berkembang menurut saya, padahal kalau untuk 

konsumen disini cukup banyak karna dari santri kita saja di pondok ini 

sudah banyak belum lagi lokasi disini sangat stategis karna berada di pinggir 

jalan poros (Hamzah Wellang, wawancara, 2023).  

Selanjutnya informan lainya yakni kepala MA Al Mubarak DDI 

Tobarakka memperjelas dan mempertegas yang dikatakan kepala Mts mengatakan 

bahwa :  

Kalau soal ekosistem ekonomi yang ada disekitar pondok ini dulu sekitar 

tahun 2014 sampai tahun 2019 dari pandangan saya sangat baik karna antara 

pemerintah, pondok pesantren, masyarakat dan pelaku-pelaku UMKM 

bekerjasama dengan baik. Sampai pada akhir-akhir tahun 2019 itu terjadi 

permasalahan antar sesama penjual yang ada disekitar pondok yang 

mengakibatkan terjadi persaingan yang tidak sehat dan tentunya ini beresiko 

mencoreng nama baik pondok selaku penyedia tempat untuk penjual-penjual 

tersebut. Hal ini yang membuat pihak pondok, pemerintah kelurahan dan 

beberapa tokoh masyarakat menyepakati untuk tidak lagi memberikan izin 

kepada pelaku UMKM untuk berjualan lahan milik pesantren dan ditambah 

lagi aturan pesantren yang tidak membolehkan santri dan santriwatinya 

bebas keluar dari dalam pondok. Jadi ini alasan knp sekarang pelaku 

UMKM di sekitar pesantren sudah berkurang (Muhammad Idris, 

wawancara, 2023). 
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Hasil wawancara dari 3 informan ini menunjukkan bahwa untuk ekosistem 

ekonomi masyarakat kelurahan Tobarakka saat ini masih kurang baik terutama 

untuk yang ada di seketiran pondok pesantren. Hal ini bertentangan dengan 

ekosistem ekonomi di lingkungan pondok pesantren yang idealnya dapat berjalan 

baik dengan kerja sama oleh seluruh komponen yang ada seperti dalam hasil 

penelitian (Amin and Panorama 2021) Lingkungan pondok menjadi tempat 

ekosistem ekonomi terbentuk dari banyaknya pelaku-pelaku UMKM seperti 

warung, toko buku, londry, toko campuran dan usaha-usaha lainnya yang 

didukung oleh pemerintah setempat serta pondok selaku penyedia tempat yang 

juga tentunya mendapatkan manfaat dari terbentuknya ekosistem ekonomi 

disekitar pondok ini berada. Sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat yang 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan pondok 

pesantren. 

Ekosistem ekonomi yang terbentuk di kelurahan Tobarakka tepatnya di 

sekitar Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka masih berjalan kurang baik 

karna terjadi kesenjangan antara realitas ekosistem ekonomi yang terbentuk 

dengan ekosistem ekonomi yang ideal seperti di lingkungan pondok pesantren 

lainnya. Terjadinya kesenjangan antara fakta atau realitas yang terjadi dengan 

idealisme yang sesuai dengan toeri dan seharusnya terjadi dikarnakan beberapa 

faktor seperti halnya tidak terjalinnya kerja sama yang baik antar komponen-

komponen dalam ekosistem ekonomi tersebut dan faktor-fakor lainya 

sebagaimana yang disampaikan bapak lurah Tobarakka saat ditanyakan tentang 
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peren pemerintag kelurahan dalam pembentukan dan jalannya ekosistem ekonomi 

di kelurahan Tobarakka mengatakan bahwa : 

Kami selaku pemerintah kelurahan tentunya bertanggung jawab terhadap 

kemajuan perekonomian masyarakat kelurahan Tobarakka ini, untuk 

pembentukan dan jalannya ekosistem ekonomi disini kami memberikan 

bantuan tambahan modal usaha kepada UMKM yang ada. Terutama pada 

tahun 2020 sampai tahun 2021 yang saat itu sebagian besar anggaran 

dikelola untuk penanganan covid 19 jadi di dua tahun itu kami 

mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk membantu UMKM disini 

agar usahanya tetap bertahan dan berkembang, tapi hal ini tidak berjalan 

sesuai dengan yang kami harapkan karna tetap banyak UMKM yang tutup. 

Jadi untuk tahun ini pemerintah kelurahan menfokuskan pengembangan 

ekosistem ekonomi masyarakat di kelurahan Tobarakka ini pada sektor 

pertanian dan tambak dengan memberikan bantuan dan penyuluhan 

mengenai pengolahan lahan pertanian dan tambak yang baik agar 

mendapatkan hasil yang maksimal (Sudirman, wawancara, 2023). 

Selain pemerintah kelurahan komponen lain seperti Pondok Pesantren Al 

Mubarak DDI Tobarakka juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

ekosistem ekonomi di kelurahan Tobarakka dan sekitarnya karna menjadi pusat 

perputaran uang di kelurahan ini. Adapun peran dari pondok pesantren kepada 

ekosistem ekonomi di kelurahan Tobarakka dari yang disampaikan oleh kepala 

MA DDI Tobarakka saat diwawancarai mengatakan bahwa : 

Untuk peran pesantren di ekosistem ekonomi disini saya rasa tidak terlalu 

berpengaruh karna seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa saat ini 

aturan pondok sudah ketat dan santri-santriwati kita disini rata-rata 

berbelanja di dalam area pondok, di dalam area pondok juga sebagian besar 

penjual itu merupakan guru dan pembina pesantren termasuk istri saja 

sendiri juga berjualan disini. Ada beberapa masyarakat yang mendapatkan 

izin untuk masuk untuk berjualan tapi itu juga hanya di jam sekolah saja. 

Jadi saya rasa untuk saat ini seperti itu peran pesantren agak kurang dalam 

ekosistem ekonomi disini. Berbeda dengan dulu saat pesantren 

membebaskan santri-santriwatinya untuk keluar berbelanja di luar area 

pondok, dulu penjual-penjual diluar itu kira-kira dapat mendapatkan 
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penghasilan jutaan setiap hari dari hasil penjualannya (Muhammad Idris, 

wawancara, 2023). 

Pemerintah kelurahan Tobarakka telah melakukan upaya dalam 

menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui pembentukan ekosistem 

ekonomi di sekitar lingkungan pesantren dengan memberikan bantuan modal 

usaha, namun saat observasi kami melihat kurangnya kerja sama dari pihak 

pondok dan masyarakat itu sendiri selaku pelaku UMKM menyebabkan ekosistem 

ekonomi di Kelurahan Tobarakka tidak berjalan dengan baik sebagaimana 

mestinya. Hal ini juga dibenarkan oleh bapak lurah Tobarakka saat ditanya 

hubungan kerja sama pesantren dengan pemerintah kelurhan dalam aspek 

ekositem ekonomi di kelurahan Tobakka mengatakan bahwa : 

Memang saat ini tidak ada kerjasama antara pihak pesantren dengan 

pemerintah kelurahan yang terkhusus pada ekosistem ekonomi disini 

(Sudirman, wawancara, 2023).  

Ekosistem ekonomi memang pada dasarnya kerjasamalah yang menjadi 

kunci keberhasilan terwujudkan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah seperti 

hasil penelitian yang dilakukan (Fawa’id 2022) bahwa pemerintah setempat, 

pondok pesantren dan juga bank syariah menjalin kerjasama untuk melakukan 

pemberdayaan masyarakat dalam berwirausaha di lingkungan pesantren agar 

terbentuk suatu ekosistem halal value chain atau kegiatan produksi yang dijamin 

kehalalannya dalam rangka menjadikan indonesia sebagai negara industri halal 

terbesar di dunia dan disamping itu juga akan berdampak pada peningkatan 

perekonomian masyarakat yang tinggal disekitar pondok pesantren. 

Ekosistem ekonomi yang tidak berjalan baik di Kelurahan Tobarakka dari 

hasil wawancara, observasi dan perbandingan dengan penelitain-penelitian lain 
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disebabkan karna kurangnya hubungan kerjasama antara pemerintah dengan 

pondok pesantren yang berkaitan dengan ekosistem ekonomi di lingkungan 

pesantren dan Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka yang masih kurang 

andil dalam hal pembentukan ekosistem ekonomi di sekitar pesantren. Selain itu, 

masyarakat selaku pelaku bisnis juga menjadi sebab tidak berjalannya ekosistem 

ekonomi dengan baik karna tidak memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan ada 

juga menjalankan bisnis yang tidak sesuai dengan syariat islam.  

2. Peran Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka dalam pertumbuhan 

ekonomi masyarakat Kelurahan Tobarakka. 

Pertumbuhan ekonomi masyarakat disuatu daerah tentu dipengaruhi oleh 

banyak faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, kemajuan 

teknologi, banyaknya investor yang menamkan modalnya, bahkan lembaga-

lembaga yang ada di daerah tersebut juga berpengaruh pada pertumbuhan 

ekonomi masyarakat (Purba 2020). Pondok pesantren merupakan lembaga yang 

dapat dijumpai hampir disetiap daerah di Indonesia, pondok pesantren di 

Indonesia tak hanya sekedar sebagai lembaga pendidikan islam saja akan tetapi 

pesantren memiliki potensi yang besar dalam hal pemberdayaan masyarakat, baik 

itu dibidang pendidikan, sosial maupun dibidang ekonomi. Sehingga pondok 

pesantren dapat juga dikatakan sebagai lembaga yang mampu menjadi penggerak 

bagi masyarakat yang ada disekitarnya seperti banyaknya UMKM yang ada di 

lingkungan pondok tersebut. Berikut jenis-jenis usaha baik itu barang dan jasa 

yang ada di lingkungan pondok pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka. 
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Tabel. 4.4 

Jenis Usaha yang ada di lingkungan pondok pesantren 

No. Jenis Usaha Jumlah 

1. Toko Sembako 3 

2. Toko ATK 1 

3. Toko Buku 1 

4. Penjual Campuran 5 

5. Warung Makan 3 

6. Penginapan 3 

7. Londry 2 

8. Tempat Cukur 2 

9. Tempat cuci motof dan mobil 1 

10. Bengkel 2 

11. Penjual minuman dingin 1 

12. Penjual Gorengen 2 

Sumber. Data dari hasil observasi, 2022 

Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka yang ada di kelurahan 

Tobarakka merupakan salah satu pesantren besar yang ada di Kabupaten Wajo 

dengan usia kurang lebih 30 tahun sejak berdirinya menjadi salah satu sebab 

bermunculannya usaha-usaha yang ada lingkungan pondok pesantren. Pondok 

pesantren ini merupakan lembaga pendidikan islam yang mendidik santri-

santriwati yang jumlahnya sudah mencapai ribuan, selain itu pesantren ini juga 

merupakan lembaga dakwah yang sudah menjadi pelopor lahirnya mubaliq-

mubalig di Kabupaten Wajo. Sebagai lembaga yang ada di tengah-tengah 

masyarakat tentu pesantren memiliki peranan yang senantiasa perlu untuk 

dijalankan agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari berdirinya 
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Pondok Pesantren DDI Al Mubarak ini. Peranan Pondok Pesantren Al Mubarak 

DDI Tobarakka dalam pertumbahan ekonomi masyarakat dari hasil wawancara 

dengan pimpinan pondok pesantren menyatakan bahwa : 

Sebelumnya perlu diketahui bahwa pesantren ini didirikan oleh anregurutta 

KH. Andurrahman Ambo Dalle bersama dengan muridnya dan beberapa 

tokoh masyarakat disini untuk menyebar luaskan ajaran-ajaran agama islam 

melalui dakwah dan disinilah yang menjadi pusatnya, selanjutnta berbicara 

soal peran pesantren ini pada pertumbuhan ekonomi masyarakat disini saya 

rasa jika dilihat secara kasat mata masih kurang akan tetapi jika dipahami 

hakikatnya maka perkembengan yang terjadi di Tobarakka ini tak terlepas 

dari pondok pesantren karna adanya pesantren ini Allah SW T menurunkan 

keberkahan disini, hal ini tentu karna benyaknya santri yang menuntut ilmu 

agama islam disini dan di pondok ini yang nantinya akan melahirkan SDM 

yang berkualitas dan bermanfaat bagi orang banyak, termasuk untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (Andi Muh Yusuf, 

wawancara, 2023). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren Al 

Mubarak DDI Tobarakka untuk peran dari pondok dalam pertumbuhan ekonomi 

masyarakat lebih pada keberkahan dari adanya pondok pesantren dikelurahan 

Tobarakka dan juga menjadi sumber lahirnya SDM yang berkualitas, demikian 

juga dengan yang disampaikan oleh bapak lurah Tobarakka pak Sudirman saat 

ditanyakan bagaimana pandangan pemerintah kelurahan mengenai peran 

perantren DDI Al Mubarak dalam pertumbuhan ekonomi masyarakatnya dan 

dengan tegas mengatakan bahwa : 

Saya menganggap Pondok Al Mubarak DDI Tobarakka itu merupakan aset 

berharga bagi masyarakat kelurahan Tobarakka. untuk peran pesantren 

dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sebagai wadah atau tempat 

orang-orang dari luar daerah berdatangan kesini, selain itu pondok pesantren 

Al Mubarak juga dari pandangan saya merupakan panutan untuk masyarakat 

disekitar pondok dalam melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian yang 

sesuai dengan yang telah diajarkan Rasulullah SAW (Sudirman, 

wawancara, 2023). 
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Hasil wawancara dari pihak pondok dan kelurahan mengenai peran 

Pondok Pesantren Al Mubarak dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat lebih 

dominan pada adanya pesantren yang menjadi berkah kepada kelurahan 

Tobarakka bersama dengan masyarakatnya dan selanjutnya peran dari pesantren 

ini lebih kepada sebagai daya tarik untuk orang-orang didaerah lain untuk datang 

ke Tobarakka, dengan tujuan untuk memondokkan anaknya ataupun untuk 

berinvestasi disini. 

Penelitian yang dilakukan (Susanto 2014) Pesantren sebagai agen 

pengembangan masyarakat, sangat diharapkan mempersiapkan sejumlah konsep 

pengembangan sumber daya santri, baik untuk peningkatan kualitas Pondok 

pesantren itu maupun untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Sehingga 

dapat diketahui bahwa rata-rata peran pondok pesantren dalam aspek 

pertumbuhan ekonomi itu terletak pada pemberdayaan santri dan masyarakat yang 

ada di lingkungan suatu pondok. Perbedaan antara peran Pondok Pesantren Al 

Mubarak DDI Tobarakka dengan pesantren lainnya dalam hal pertumbahan 

ekonomi masyarakat tentu memiliki alasan yang telah dijelaskan oleh pimpinan 

pondok saat ditanyakan mengapa di Pondok Pesantren DDI Al Mubarak masih 

kurang dalam memberdayakan masyarakat, pimpinan pondok menjawab dengan 

tegas bahwa : 

Kalau untuk pemberdayaan masyarakat di Pondok DDI Al Mubarak ini 

masih minim, hanya sebagian kecil dari masyarakat yang diberdayakan di 

pondok ini seperti cleaning servis, buruh bangunan dan juga ada 3 orang 

masyarakat yang diberikan izin untuk berjualan di dalam area pesantren. 

Minimnya pemberdayaan masyarakat di pondok ini karna untuk saat ini 

Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka masih dalam tahap 

berkembang sehingga fokus pesantren itu tertuju pada peningkatan kualitas 
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santri dan santriwati, pengembangan dakwah, serta pembangunan sarana 

dan prasarana pondok pesantren (Andi Muh Yusuf, wawancara, 2023). 

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara dengan informan peneliti 

dapat memahami bahwa untuk peran pondok pesantren dalam hal pertumbuhan 

ekonomi masyarakat tidak dilakukan dengan metode pemberdayaan akan tetapi 

dilakukan dengan cara lain seperti di Pondok Pesantren Al Mubarak DDI 

Tobarakka yang mempersiapkan santri dan santriwatinya menjadi SDM yang 

berkulitas agar nantinya dapat bermanfaat bagi banyak orang, termasuk dalam hal 

peningkatan ekonomi masyarakat. 

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam tentu perlu untuk 

memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

sistem ekonomi islam atau minimal memberikan pengetahuan tambahan kepada 

masyarakat tentang kegiatan-kegiatan perekonomian yang diperbolehkan dan 

dilarang sesuai dengan syariat islam. Pondok Pesantren Al Mubarak DDI 

Tobarakka yang merupakan tempat pengembangan dakwah juga melakukan 

edukasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi 

islam sebagaimana yang disampaikan pimpinan pondok saat ditanyakan mengenai 

edukasi atau sosialisasi dalam bentuk seperti apa yang dilakukan pesantren yang 

berkaitan dengan ekonomi islam, sebagai berikut : 

Di pondok pesantren kita ini melakukan edukasi kepada masyarakat tentang 

ekonomi islam melalui mimbar-mimbar disetiap jumatnya yang 

disampaikan oleh mubaliq dari Pondok Pesantren Al Mubarak DDI 

Tobarakka dan saat ini topik yang kami sarankan kepada mubaliq untuk 

disampaikan kepada masyarakat yaitiu hal-hal yang berkaitan dengan zakat, 

pemilihan pembahasan zakat yang akan disampaikan mubaliq kepada 

masyarakat karna tingkat pemahaman masyarakat menganai zakat masih 
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sangat kurang menurut laporan dari basnaz kecamatan Pitumpanua (Andi 

Muh Yusuf, wawancara, 2023). 

Sebagai pusat pengembangan dakwah Pondok Pesantren Al Mubarak DDI 

Tobarakka telah melakukan peranan penting pondok pesantren dalam bidang 

perekonomian dengan baik. Sejalan dengan penelitian (Syakur 2014) bahwa 

secara garis besar pondok pesantren memiliki dua peran dalam bidang ekonomi 

diantaranya sebagai pengembang keilmuan dan sosialisasi ekonomi islam kepada 

masyarakat dan sebagai penutan dalam kegiatan-kegiatan perekonomian. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dangan informan dan juga dari hasil-

hasil penelitian sebelumnya maka peneliti dapat memahami bahwa, pertumbuhan 

ekonomi dari peran pesantren sebagai lembaga yang berdiri di tengah-tengah 

masyarakat tidak hanya terletak pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

pihak pesantren seperti yang dijeslkan pada hasil penelitian yang terkait peran 

pondok pesantren dalam hal pertumbuhan ekonomi. Pondok Pesantren Al 

Mubarak DDI Tobarakka melakukan perannya dalam hal pertumbuhan ekonomi 

masyarakat dengan cara yang berbeda seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

3. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sebelum Pondok Pesantren Al 

Mubarak DDI Tobarakka berdiri hingga saat ini. 

Tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui pengamatan 

sperti tingkat pengganguran, kemiskinan, susahnya lapangan pekerjaan dan 

kebuhan pokok yang sulit terpenuhi oleh masyarakat suatu daerah. Pertumbuhan 

ekonomi di kelurahan Tobarakka yang disampaiakan oleh bapak lurah sebegai 

berikut :  
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Kalau berbicara soal pertumbuhan ekonomi di kelurahan ini, disini 

perekonomian masyarakat bisa saya katakan stabil apalagi untuk 

permasalahan kemiskinan di kelurahan ini tingkat kemiskinan 

masyarakatnya cukup rendah. Sudah 4 tahun saya menjabat sebagai lurah 

disini alhamdulillah ekonomi masyarakat stabil dan cenderung meningkat, 

walaupun hanya mengalami peningkatan yang kecil setiap tahunnya, dan 

jika perekonomian masyarakat disni mengalami penurunan pasti hanya kecil 

seperti yang terjadi 2 tahun lalu perekonomian masyarakat menurun karna 

bencana covid dan gagal panen (Sudirman, wawancara, 2023). 

 Hasil wawancara dengan bapak lurah Tobarakka sejalan dengan yang 

disampaikan salah satu masyarakat saat ditanyakan tentang kondisi perekonomian 

masyarakat di kelurahan Tobarakka, sebagai berikut : 

Idi nak akko Tobarakka ee, narekka mabbicara enre’ no’ na dalle’e 

alhamdulillah engka tuttu mua, nasaba akkue nak jama-jamang na tau ee 

paggalung maneng mi maega, jadi engka tuttu mau untuk ero melo 

yandrewe. Detto mau namaressa ladde narekko untuk andre esso-esso ee 

apana ta bekka dua muakki mala ase laleng na sitaung e jadi wedding mua 

tuttu ipasilellung (Hj. Saturi, wawancara, 2023). 

  Maksud dari hasil wawancara ini bahwa Di tobarakka ini kalau tentang 

perekonomian masyarakat cukup bagus karna pekerjaan kita disini rata-rata 

sebagai petani sehingga untuk penghasilan disini cukup besar dari dua kali panen 

dalam setahun yang insyaallah dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

Selain dari hasil pertanian ada juga beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai 

pelaku usaha di kelurahan Tobarakka, namun tidak menjadikan usaha tersebut 

sebagai pekerjaan utama hanya sebagai pekerjaan sampingan tapi ada juga yang 

memang menjadikan usahanya sebagai pekerjaan utama. Berikut tabel 

perkembangan UMKM yang di lingkungan pondok pesantren Al Mubarak DDI 

Tobarakka dalam 4 tahun terakhir. 
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Tabel. 4.5 

 Perkembangan UMKM di lingkungan Pondok Pesantren 

No. Jenis Usaha Jumlah  

2020 2021 2022 2023 

1. Toko Sembako 2 3 2 1 

2. Toko ATK 1 1 1 1 

3. Toko Buku 1 1 1 1 

4. Penjual Campuran 4 3 3 5 

5. Warung Makan 5 3 3 3 

6. Penjual Minuman Dingin 6 4 2 1 

7. Penjual Gorengen 4 2 - - 

8. Penginapan 3 3 3 3 

9. Londry 2 2 1  

10. Tempat Cukur 2 2 1 1 

11. Tempat Cuci Mobil dan Motor 1 1 1 1 

12. Bengkel 3 1 2 2 

Sumber. Data Hasil Observasi, 2023 

  Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan bapak lurah dan salah 

satu warga kelurahan Tobarakka dan juga hasil observasi yang dilakukan peneliti 

memahami bahwa perekonomian di Tobarakka berjalan stabil yang jika 

mengalami peningkatan tidak terlalu laju begitupun jika terjadi penurunan kondisi 

perekonomian makan tidak terlalu turun drastis. Selanjutnya kami menanyakan 

kepada masyarakat yang sudah tinggal di kelurahan Tobarakka sebelum Pondok 

Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka didirikan disini, tentang kondisi 

perekonomian masyarakat di kelurahan ini.  dengan jawaban sebagai berikut : 

Iyya tau akkue memeng ka, riolopa ra indo amboku tau akkue metto, riolo 

wettunna degga pi iyye pesantren e alhamdulillah detto na maladde sisala 
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makkukkue narekke mabbicara enre no’ na dalle e nak apana riolo 

paggalung meneng mi tau e akkue pada mui je makkukkue megangi 

maggalung e. Itu biasa pesantren ee salo’ salomi na dare’ nappa je iyye 

seppulo taung labe’ e tuh na mammula maloppo pada makkukkue nasaba 

biasa ketinggalang kasi iyye pesantren e (Hj. Andi Bahra, wawancara, 

2023). 

  Maksud dari hasil wawancara ini bahwa bu Hj. Andi Bahra memang 

merupakan warga lokal karna dari orang tua mmng asli orang Tobarakka. Dari 

dulu disini masyarakat nya hanya bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang 

cukup stabil. Lokasi pesantren ini dulu hanya rawa-rawa dan kebun, dan untuk 

pesantren baru kira-kira 10 tahun ini mengalami peningkatan yang drastis dari 

bangunan-bangunannya serta santrinya yang semakin banyak, kalau dulu 

pesantren ini saya rasa agak tertinggal dari sekolah lain.  

  Pertumbuhan ekonomi di keluharan Tobarakka saat ini dan sebelum 

berdirinya pesantren cukup stabil yang peneliti pahami. Stabilnya pertumbuhan 

ekonomi di kelurahan Tobarakka tentu didasari oleh beberapa faktor sebagaimana 

dalam hasil penelitian (Huda 2018) Pertumbuhan ekonomi tertinggi dihasilkan 

pada sektor pertanian, sehingga daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas 

cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. 

  Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak hanya diperoleh dari sektor 

pertanian seperti yang dijelaskan sebelumnya akan tetapi menurut teori 

Schumpeter pengusaha dalam hal ini sektor bisnis menjadi pendorong laju 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui kreatifitas dan inovasi terbarukan 

dalam sektor perekonomian. Salah satu mantan pengusaha warung yang ada 

didepan pondok pesantren saat diwawancarai ditanyakan alasan mengapa 
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membuka usaha di depan pondok pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka, 

menyampaikan bahwa : 

Mabbukka usaha warung ka akkue nabasa makanja memeng onreng akkue 

nasaba maroa nana’ sikolah jadi nasaba engka mettona tanaku akkue jadi 

2015 sedding ero ubukka warukku alhamdulillah tuttu maega mua wala 

pengelli lalenna ta siesso e nulle nasaba egana mettoje na nana’ na 

massikola akkue pesantren ee jadi maroa nana’ e mengelli gangkanna tahun 

2019 ero tapi sisenna pattenggan taung engka aturan na pesantren e 

makkeda de na wedding nana’ sembarang na messu pole pesantren e 

madodong ladde ni pengelli wala nappa corona to ni jadi siseng u pejai i nak 

mabbalu balu ee akkue (Hj. Andi Bahra, wawancara, 2023).  

  Maksud dari hasil wawancara ini bahwa di lingkungan pondok pesantren 

ini memang sangat bagus untuk membuka bisnis atau usaha seperti warung, jadi 

bu Hj. Andi Bahra membuka warung pada tahun 2015 karna memang sudah 

punya tanah di depan pesantren ini. alhamdulillah dari awal buka sampai awal 

tahun 2019 warung ini sangat ramai karna banyaknya anak-anak sekolah yang 

berbelanja di warung ini, namum pada pertengahan tahun pondok pesantren tidak 

lagi membebaskan anak-anak untuk keluar dari area pondok sehingga pembeli 

jadi sangat berkurang ditambah lagi di awal tahun 2020 muncul corona 

menyebabkan warung bu Hj Andi Bahwa jadi sangat sepi pelanggan dan berujung 

tutup. Selanjutnya wawancara dengan pemilik warung sumber rejeki yang juga 

ada di depan pondok pesantren dan masih bertahan sampai sekarang saat 

ditanyakan sejak kapan dan mengapa membuka usaha disini  menyampaikan 

bahwa : 

Saya membuka warung disini sudah lama sekali waktu pesantren ini masih 

kecil tidak seperti sekarang ini, membuka usaha disini memang memiliki 

potensi besar untuk pengembangan bisnis seperti saya ini alhamdulillah 

sekarang warung saya sudah ada 3 cabang tapi itu butuh waktu yang cukup 

lama dan usaha keras. Namun untuk warung yang ada di depan pesantren ini 
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karna sudah habis kontraknya di akhir tahun mungkin tidak saya sambung 

lagi karna sudah 3 tahun terakhir ini pendapatan saya dari warung ini 

semakin menurun akibat dari aturan pesantren yang tidak membebaskan 

anak-anak keluar dari pondok sehingga pelanggan di warung saya ini 

berkurang drastis (Sutarno, wawancara, 2023). 

Selanjutnya wawancara dengan pemilik warung arema jabu juga 

merupakan salah satu usaha yang ada di lingkungan sekitar pondok pesantren Al 

Mubarak yang menyampaikan bahwa : 

Akkue ka iyya jaji e tapi toma toakku asli jawa sah cuman metta mettoni na 

mondro akkue, jadi kalau itanai ka makkeda sianna wonro akkue mekkeda 

ma tu simula jajakku. Iye warung ee sekitar taung 2010 u bukka ii apama 

sebelumnya mabbalu bakso keliling ma, pengarunna pesantren e akko 

warukku ee detto namaladde nasaba memeng tannia pangelli pole pesantren 

e mi urennuang, mega mettona langganan ku lain ee jadi detto na 

berpengaruh ladde walaupun engka sah wala pengelli pole pesantren e tapi 

makurang apalagi denawedding nana e sembarang messu, jadi supaya 

berkembang tuttu mui iye warukku ee upakanjaki meni supaya de nalari 

pelanggan ku sibawa mebbu tokka usaha lain supaya semakin maroa iye 

warung ee (Rudi Hartono, wawancara, 2023). 

Maksud dari hasil wawancara ini bahwa pemilik warung arema jabu lahir 

dan besar Tobarakka walaupun orang tuanya asli jawa jadi jika ditanyakan sejak 

kapan tinggal disini tentu akan menjawab bahwa memang dia masyarakat disini 

dari dulu. Warung arema jabu ini dirikan pada tahun 2010 yang sebelumnya pak 

rudi cuman menjual bakso keliling. Pengaruh pondok pesantren pada 

perkembangan warung arema jabu ini, dirasa tidak terlalu berpengaruh karna 

untuk pelanggan warung ini tidak terlalu berharap kepada orang-orang dari 

pondok tapi kebanyakan pelanggan warung ini merupakan langganan dari dulu 

dan juga agar usaha saya ini berkembang pak rudi selalu meningkatkan kualitas 

dari warung saya ini seperti baru baru ini pak rudi juga menjual minuman-

minuman segar yang semoga bisa menarik lebih banyak pelanggan lagi. 
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Selanjutnya peneliti menanyakan kepada informan tentang edukasi atau sosialisasi 

apa yang dilakukan pondok pesantren mengenai sistem ekonomi yang sesuai 

syariat, peneliti mengambil jawaban dari pemilik toko campuran yang ada di 

depan pesantren sebagai berikut : 

Informasi-informasi dari pesantren yang menyangkut perekonomian islam 

hanya yang membahas mengenai zakat itu juga disampaikan di mimbar saat 

ceramah atau khutbah tapi biasanya nanti sering dibahas itu masalah zakat 

pada bulan ramadan (Hj. Saturi, wawancara, 2023). 

Hasil-hasil wawancara dengan beberapa informan serta dari penelitian-

penelitian yang sudah ada sebelumnya memberikan pemahaman kepada peneliti 

bahwa pertumbahan ekonomi di kelurahan Tobarakka terbilang baik dan stabil 

dengan menjadikan sektor pertanian sebagai penopang perekonomian masyarakat. 

Realitas pertumbuhan ekonomi yang baik di kelurahan Tobarakka sudah sesuai 

dengan idealnya daerah yang memiliki lahan pertanian mengingat lahan pertanian 

di Tobarakka terbilang luas dan memang sebagian besar pekerjaan utama 

masyarakatnya yakni sebagai petani sehingga perekonomian dapat stabil setiap 

tahunnya.  

Bidang bisnis atau UMKM di Tobarakka yang peneliti pahami sangat 

perlu untuk mendapat perhatian khusus karna untuk potensi disekitar pondok 

pesantren sangat menjanjikan. Kurangnya kreatifitas dan inovasi dari pelaku 

bisnis yang menyebabkan ada beberapa usaha yang harus tutup, karna jika pelaku 

bisnis dapat berkreasi dan berinovasi dalam memanfaatkan peluang yang ada 

maka usaha mereka dapat meningkat seperti contohnya warung arema jabu. 

Idealnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah menurut teori Schumpeter terletak 
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pada pelaku bisnis atau UMKM yang mampu berkreasi dan berinovasi dalam 

menjalankan bisnis. 

Lemahnya tingkat pemahaman masyarakat kelurahan Tobarakka perihal 

perekonomian yang sesuai dengan aturan syariat islam terletak pada masih 

kurangnya edukasi yang dilakukan pihak pesantren menyangkut hal ini. Realitas 

belum maksimalnya pondok pesantren Al Mubarak dalam memberikan edukasi 

kepada masyarakat tentang ekonomi islam yang tentunya hal ini tidak sesuai 

dengan idealnya pesantren itu memiliki peran pengembang keilmuan dan 

sosialisasi ekonomi islam kepada masyarakat. 

C. Pembahasan 

Ekosistem ekonomi pada dasarnya merupakan hubungan beberapa 

komponen yang saling terikat dan membutuhkan satu sama lain berupa produksi, 

distribusi dan komsumsi barang ataupun jasa. Terbentuknya ekosistem ekonomi di 

suatu daerah dimaksudkan agar ada sebuah sistem yang mewadahi dan 

menjadikan berbagai sektor saling menopang satu sama lain (Annisa 2019). 

Sektor-sektor kehidupan baik yang terkait ataupun tidak terkait dengan ekonomi 

harus berjalan berdampingan karna jika tidak maka akan sulit untuk menciptakan 

akselerasi dan keberlanjutan bagi tumbuh kembangnya perekonomian suatu 

daerah. 

Kelurahan Tobarakka dari hasil observasi memiliki potensi laju 

pertumbuhan ekonomi yang baik dibandingkan dengan kelurahan atau desa lain 

yang ada didaerah kecamatan Pitumpanu pada khususnya dan di daerah kabupaten 

Wajo pada umumnya. Hasil pengamatan peneliti saat melakukan observasi di 
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kelurahan Tobarakka menganggap bahwa terdapat potensi pertumbuhan ekonomi 

yang baik karna terdapat Pondok Pesantren DDI Al Mubarak di kelurahan 

Tobarakka ini jadi untuk tingkat perputaran uang cukup besar hanya dari sekitaran 

pondok pesantren saja belum di sektor lain seperti persawahan dan tambak yang 

ada di kelurahan Tobarakka.  

Ekosistem ekonomi yang ada di kelurahan Tobarakka menurut beberapa 

informan dan juga menurut pengamatan peneliti masih berjalan kurang baik karna 

untuk idealnya ekosistem yang baik perlu kerjasama yang baik pula dari 

komponen-komponen di dalamnya perihal produksi, distribusi dan komsumsi. 

Sedangkan realitas ekosistem ekonomi yang terjadi di kelurahan Tobarakka 

memiliki ketidak seimbangan antara produksi, distribusi dan komsumsi yang ada, 

selain itu masih kurang kerjasama dari komponen-komponen yang terkait untuk 

membentuk dan menjalankan ekosistem ekonomi yang baik. 

Pemerintah kelurahan, Pondok Pesantren DDI Al Mubarak dan masyarakat 

merupakan komponen utama dari ekosistem ekonomi yang ada di kelurahan 

Tobarakka. Pondok pesantren tentu memiliki peranan dalam laju pertumbuhan 

ekonomi sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan (Syakur 2014) idealnya 

sebuah pesantren memiliki dua peran dalam bidang perekonomian sebagai 

berikut: 

1. Peran sebagai pengembang keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah 

kepada masyarakat. 



58 
 

 

2. Peran sebagai sebagai panutan dalam kegiatan muamalah yang menerapkan 

aturan syariat islam pada bidang perekonomian di tengah-tengah 

masyarakat. 

Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka dalam hal pertumbuhan 

ekonomi di kelurahan Tobarakka dari hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan peneliti menunjukkan bahwa untuk pengembangan keilmuan dan 

sosialisasi ekonomi syariah telah dilakukan tapi masih kurang maksimal karna 

dari pihak pondok menjelaskan bahwa di Pondok Pesantren Al Mubarak DDI 

Tobarakka dilakukan edukasi yang menyangkut ekonomi syariah melalui dakwah 

di mimbar-mimbar mesjid dan terbatas di pembahasan yang berkaitan dengan 

zakat saja. Realitas ini yang menjadikan pondok pesantren Al Mubarak DDI 

Tobarakka masih kurang berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat kelurahan Tobarakka.  

Pondok Pesantren DDI Al Mubarak untuk peran selanjutknya sebegai 

panutan dalam bermuamalah pada bidang perekonomian yang sesuai dengan 

syariat dari hasil observasi juga masih kurang karna untuk kegiatan-kegiatan para 

penjual hanya terfokus di dalam area pondok pesantren dan dari pihak pesantren 

hanya memonitoring penjual-penjual yang ada di dalam pondok yang sebagian 

besar juga merupakan pembina dan guru di pesantren DDI Al Mubarak. 

Sedangkan untuk menjadi percontohan diluar pondok masih belum ada karna 

menurut informasi yang didapatkan Pondok Pesantren DDI Al Mubarak juga 

masih dalam tahap perkembangan termasuk pada pengaplikasian kegiatan 

perekonomian yang sesuai aturan syariat islam. 
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Ekosistem ekonomi yang belum baik dan peranan Pondok Pesantren Al 

Mubarak DDI Tobarakka yang belum masksimal dalam menjalankan salah 

perannya di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu lembaga sosial yang 

memiliki pengeruh pada pertumbuhan ekonomi dikelurahan Tobarakka 

menjadikan perekonomian di kelurahan ini tidak mengalami peningkatan yang 

signifikan. 

Kondisi perekonomian masyarakat kelurahan Tobarakka saat ini dari hasil 

observasi dan wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa 

perekonomian masyarakat termasuk dalam kondisi yang stabil, artinya dari 

sebelum dan setelah adanya pondok pesantren di kelurahan Tobarakka tidak 

mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi kelurahan ini.  

Realitas dari pertumbuhan ekonom yang stabil di kelurahan Tobarakka 

tentu berbeda dengan bagaiaman idealnya suatu daerag yang memiliki lembaga 

besar seperti pondok pesantren apalagi kelurahan Tobarakka juga memiliki lahan 

persawahan dan tambak yang cukup luas jadi potensi laju pertumbuhan ekonomi 

di kelurahan ini sangat menjanjikan seperti dalam hasil penelitian yang dilakukan 

(Muttaqin 2018) hadirnya pondok pesantren disuatu daerah akan mempengaruhi 

segala aspek di daerah tersebut termasuk pada aspek pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. 

Kestabilan perekonomian yang ada di kelurahan Tobarakka berasal dari 

sektor pertanian yang merupakan pekerjaan utama masyarakat kelurahan 

Tobarakka. Pertanian yang ada dikelurahan Tobarakka hanya pada menanam padi 

sampai panen dan dijual kepada pabrik-pabrik gabah diluar daerah karna tidak ada 
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pabrik gabah di kelurahan ini, sehingga untuk menjadikan perekonomian 

masyarakat meningkat sangat sulit karna tidak ada inovasi yang terbarukan seperti 

untuk membuat pabrik sendiri dikelurahan ini agar menjadi produsen beras dari 

bahan baku yang diperoleh di kelurahan ini. Selain ini ekosistem ekonomi yang 

ada dan masih belum maksimalnya pesantren dalam menjalankan perannya dalam 

bidang ekonomi menjadikan pertumbahan perekonomian di kelurahan Tobarakka 

dari sebelum adanya Pondok Pesantren DDI Al Mubarak sampai saat ini kurang 

mengalami peningkatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Lembaga pendidikan seperti pondok pesantren juga merupakan sautu 

kompenen di suatu daerah yang memiliki pengaruh yang besar pada pertumbuhan 

ekonomi sebuah daerah. 

1. Ekosistem ekonomi di kelurahan Tobarakka memiliki potensi meningkatkan 

laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kelurahan Tobarakka, namun 

terbentuknya ekosistem ekonomi tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana 

mestinya sehingga tidak menjadikan ekonomi Tobarakka bertumbuh. 

2. Kelurahan Tobarakka merupakan suatu daerah yang memiliki banyak potensi 

mulai dari sektor pertanian, tambak dan adanya pondok pesantren DDI Al 

Mubarak, namum laju pertumbuhan ekonomi di kelurahan Tobarakka tidak 

cenderung pesat dikarnakan kurangnya pemanfaatn potensi yang ada. 

3. Pondok pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka yang berdiri di tengah-tengah 

lingkungan masyarakat tentu menjadi berkah kepada masyarakat yang dalam 

aspek perekonomian dapat mendatangkan konsumen dari luar daerah sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar pondok. 

Namun karna kurangnya kreatifitas dan inovasi dari masyarakat dalam 

mengelola usahanya sehingga potensi ini tidak dimaksimalkan begitu pula dari 

pihak pondok pesantren juga masih kurang maksimal dalam manjalankan 

perannya sebagai lembaga sosial dalam aspek pengembangan perekonomian 

masyarakat. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang 

ingin disampaikan oleh peneliti kepada pemerintah kelurahan Tobarakka, 

pengurus Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka dan masyarakat 

kelurahan Tobarakka, kecematan Pitumpanua, kabupaten Wajo sebagai berikut:  

1. Ekosistem ekonomi yang baik sangat berdampak positif pada tumbuh 

kembangnya perekonomian suatu daerah. Oleh karna itu, pemerintah kelurahan 

Tobarakka perlu untuk memberikan perhatian khusus atau membuat program 

khusus yang dapat menjadikan ekosistem ekonomi yang baik di kelurahan 

Tobarakka. 

2. Pondok pesantren yang ada di tengah-tengah masyarakat merupakan aset 

berharga yang dimiliki oleh suatu daerah karna pondok pesantren akan 

berpengaruh disetiap aspek kehidupan dan termasuk dalam hal perekonomian. 

Oleh karna itu, pondok pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka perlu untuk 

senantiasa lebih meningkatkan perannya kepada masyarakat dalam aspek 

perekonomian agar masyarakat mendapatkan lebih banyak lagi dampak positif 

dengan adanya pondok pesantren di lingkungan tempat tinggalnya. 

3. Selaku pemeran utama disetiap daerah, masyarakat perlu untuk dapat melihat 

potensi yang ada serta dapat mengelola nya dengan baik. Masyarakat kelurahan 

Tobarakka perlu untuk mengelola potensi bisnis yang ada dengan kreatifitas 

dan inovasi agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dengan pesat setiap 

tahunnya.
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